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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif ا

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 
 ب

 

ba 

 

b 

 

be 

 
 ت

 

ta 

 

t 

 

te 

 
 ث

 

ṡa 

 

ṡ 

 

es (dengan titik di atas) 

 
 ج

 

jim j 

 

je 

 
 ح

 

ḥa 

 

ḥ 

 

ha (dengan titik di bawah) 

 
 خ

 

kha 

 

kh 

 

ka dan ha 

 
 د

 

dal 

 

d 

 

de 

 
 ذ

 

żal 

 

ż 

 

zet (dengan titik di atas) 

 
 ر

 

ra 

 

r 

 

er 

 
 ز

 

zai 

 

z 

 

zet 

 
 س

 

sin 

 

s 

 

es 

 
 ش

 

syin 

 

sy 

 

es dan ye 

 
 ص

 

ṣad 

 

ṣ 

 

es (dengan titik di bawah) 

 
 ض

 

ḍad 

 

ḍ 

 

de (dengan titik di bawah) 

 
 ط

 

ṭa 

 

ṭ 

 

te (dengan titik di bawah) 

 
 ظ

 

ẓa 

 

ẓ 

 

zet (dengan titik di bawah) 

 
 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

apostrof terbalik 

 
 غ

 

gain 

 

g 

 

ge 

 
 ف

 

fa 

 

f 

 

ef 

 
 ق

 

qaf 

 

q 

 

qi 

 
 ك

 

kaf 

 

k 

 

ka 

 
 ل

 

lam 

 

l 

 

el 

 
 م

 

mim 

 

m 

 

em 

 
 ن

 

nun 

 

n 

 

en 

 
 و

 

wau 

 

w 

 

we 

 
 هـ

 

ha 

 

h 

 

ha 

 
 ء

 

hamzah 

 

’ 

 

apostrof 

 
 ى

 

ya 

 

y 

 

ye 

 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda apostrof (’). 



 

 

xii 

 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ
 
 fatḥah a a ا

 kasrah i i اَِ

َ
 
 ḍammah u u ا

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ىَْ َـ  fatḥah dan yā’ ai a dan i 

وَْ َـ  fatḥah dan wau au u dan u 

 Contoh: 

يْفََ 
 
 kaifa : ك

وْلََ 
َ
 haula : ه

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

|َ...َََى  fatḥahَdan alif atau yā’ ā ...َََاَ
a dan garis di 

atas 

ـى ِـ  kasrah dan yā’ ī ــــ
i dan garis di 

atas 
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و ُـ  ḍammah dan wau ū 
u dan garis di 

atas 

 Contoh: 

َ
َ
 māta : مَات

 ramā : رَمََ

 qīla : قِيْلََ 

َ
ُ
 yamūtu : يَمُوْت

4. Tā’ marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang 

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

َ
ُ
ة
َ
الََِرَوْض

َ
ف
ْ
ط
َ
الأ
ُ
ُ  : rauḍah al-aṭfāl 

َ
ُ
ة
َ
مَدِيْن

ْ
ل
 
ََا

ُ
ة
 
اضِل

َ
ف
ْ
ل
 
ا
ُ
ُ  : al-madīnah al-fāḍilah 

َ
ُ
مَة
ْ
حِك

ْ
ل
 
 al-ḥikmah : ا

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( ـَ َّـ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َ
 
نا  rabbanā : رَبَّ

َ
 
يْنا جَّ

َ
 najjainā : ن
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َ
ُّ
حَق

ْ
ل
 
 al-ḥaqq : ا

مََ عِّ
ُ
 nu“ima : ن

وَ 
ُ
 aduwwun‘ : عَد

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (َّـى ِـ  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ـــ

Contoh: 

 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَلَِ 

 َ
 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَب 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf َال  (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 

maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

مْسَُ
َّ
لش
 
 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا

َ
ُ
ة
 
زَل
ْ
ل لزَّ
 
 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا

َ
ُ
ة
َ
سَف

ْ
ل
َ
ف
ْ
ل
 
 al-falsafah : ا

َ
ُ
د
َ
بِلا
ْ
ل
 
 al-bilādu : ا

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 
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َ
َ
مُرُوْن

ْ
أ
َ
 ta’murūna : ت

َ
ُ
وْع
َّ
لن
 
 al-naw‘u : ا

ءَ  ْ ي
َ  syai’un : ش 

َ
ُ
مِرْت

 
 umirtu : أ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah 

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan 

bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau 

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi tersebut di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (َُالل) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lain-

nya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nomina), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. Contoh: 

اللََِدِيْنَُ  dīnullāh  َِبِالل billāh   

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مَْ
ُ
ََْه ي ِ

 
اللََِرَحْمَةََِف   = hum fī raḥmatillāh 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), 

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
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penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 

dalam catatan rujukan. Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 

Al-Gazālī 

Al-Munqiż min al-Ḍalāl 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 

Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama 

terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau 

daftar referensi. Contoh: 

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subḥānahū wa ta‘ālā  
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saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s. = ‘alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4 

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama : Harni 
NIM : 80500222007  
Judul : Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Sosialisasi, dan 

Program Pemasaran terhadap Intensi Berwakaf Pada Cash Waqf 
Linked Sukuk dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating (Bank 
Syariah Indonesia Cabang Panakkukang Kota Makassar) 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh 
literasi keuangan, inklusi keuangan, sosialisasi, dan program pemasaran terhadap 
intensi berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk dengan religiusitas sebagai variabel 
moderating di Bank Syariah Indonesia Cabang Panakkukang Kota Makassar. Jenis 
penelitian ini tergolong kuantitatif dengan pendekatan explanatory. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Panakkukang 
Kota Makassar dengan teknik penarikan sampel menggunakan Purposive Sampling, 
sehingga diperoleh jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 150 
responden. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner yang didistribusikan 
secara langsung kepada responden. Pengujian hipotesis dilakukan dengan SEM-PLS 
(Structural Equation Modelling Partial Least Square). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Literasi keuangan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap intensi berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk. 2) 
Inklusi keuangan tidak berpengaruh terhadap intensi berwakaf pada Cash Waqf 
Linked Sukuk. 3) Sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi 
berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk. 4) Program pemasaran berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap intensi berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk. 5) 
Religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan dalam memoderasi literasi 
keuangan terhadap intensi berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk. 6) Religiusitas 
berpengaruh negatif dan signifikan dalam memoderasi inklusi keuangan terhadap 
intensi berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk. 7) Religiusitas berpengaruh positif 
dan signifikan dalam memoderasi sosialisasi terhadap intensi berwakaf pada Cash 
Waqf Sukuk. 8) Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan dalam memoderasi 
program pemasaran terhadap intensi berwakaf pada Cash Waqf Sukuk. 
 Implikasi dalam penelitian ini adalah  1) Religiusitas seseorang tidak harus 
tinggi untuk berniat atau mengambil keputusan investasi Cash Waqf Linked Sukuk 
tetapi diperlukan informasi yang memadai dengan dilakukannya sosialisasi dan 
program pemasaran terbaik sehingga meningkatkan literasi calon investor. 2) 
Literasi keuangan yang tinggi akan meningkatkan intensi berwakaf pada Cash Waqf 
Linked Sukuk dengan dilakukannya sosialisasi, akses layanan, dan berbagai program 
pemasaran oleh pemerintah dan mitra distribusi. 3) Inklusi keuangan dapat 
ditingkatkan dengan mengadopsi Financial Technology (Fintech) untuk melakukan 
investasi dan informasi Cash Waqf Linked Sukuk. 4) Sosialisasi dan program 
pemasaran sangat berperan dalam meningkatkan keputusan investasi  Cash Waqf 
Linked Sukuk. Nasabah yang awalnya hanya berniat kemudian akan memutuskan 
melakukan investasi tersebut dengan adanya informasi yang memadai. 
 
Kata Kunci: Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Sosialisasi, Program 

Pemasaran, Religiusitas, Intensi Berwakaf. 
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ABSTRACT 

Name  : Harni 
Student ID : 80500222007 
Title  : The Influence of Financial Literacy, Financial Inclusion, 
Socialization, and Marketing Programs on Endowment Intentions in 
Cash Waqf Linked Sukuk with Religiosity as a Moderating Variable 
(Bank Syariah Indonesia, Panakkukang Branch, Makassar City) 

This research aims to analyze and explain the influence of financial literacy, 
financial inclusion, socialization, and marketing programs on waqf intentions in 
Cash Waqf Linked Sukuk with religiosity as a moderating variable at Bank Syariah 
Indonesia, Panakkukang Branch, Makassar City. This type of research is classified as 
quantitative with an explanatory approach. The population of this research was all 
customers of Bank Syariah Indonesia Panakkukang Branch, Makassar City, with a 
sampling technique using Purposive Sampling so that a sample size that met the 
criteria was 150 respondents. This research instrument used a questionnaire that 
was distributed directly to respondents. Hypothesis testing was carried out using 
SEM-PLS (Structural Equation Modeling Partial Least Square). 

  The research results show that: 1) Financial literacy positively affects the 
intention to give waqf to Cash Waqf Linked Sukuk. 2) Financial inclusion does not 
affect the intention to give waqf Cash Waqf Linked Sukuk. 3) Socialization positively 
affects waqf intentions for Cash Waqf Linked Sukuk. 4) Marketing programs 
positively affect waqf intentions for Cash Waqf Linked Sukuk. 5) Significant 
moderating of religiosity weakens the influence of financial literacy on waqf 
intentions in Cash Waqf Linked Sukuk. 6) Significant moderating of religiosity 
weakens the influence of financial inclusion on waqf intentions in Cash Waqf Linked 
Sukuk. 7) Significant moderating of religiosity strengthens the influence of 
socialization on waqf intentions in Cash Waqf Linked Sukuk. 8) Significant 
moderating of religiosity strengthens the influence of marketing programs on waqf 
intentions in Cash Waqf Linked Sukuk. 

  The implications of this research are: 1) A person's religiosity does not have 
to be high to intend or reckon to invest in Cash Waqf Linked Sukuk, but adequate 
information is needed with the best socialization and marketing programs to 
increase the literacy of potential investors. 2) High financial literacy will increase the 
intention to give waqf to Cash Waqf Linked Sukuk through socialization, service 
access, and various marketing programs by the government and distribution 
partners. 3) Financial inclusion can be increased by adopting Financial Technology 
(Fintech) for investment and Cash Waqf Linked Sukuk information. 4) Socialization 
and marketing programs are crucial in increasing Cash Waqf Linked Sukuk 
investment decisions. Clients who initially only had the intention will later decide to 
invest with adequate information. 

 
Keywords:  Financial Literacy, Financial Inclusion, Socialization, Marketing 

Program, Religiosity, Endowment Intentions. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Islam, prinsip utama dalam kehidupan manusia adalah 

keyakinan akan ke-Esaan Allah swt. Allah adalah satu-satunya Ilah yang 

Maha Kuasa, pencipta alam semesta, pemilik, penguasa, dan pelindung 

tunggal dalam kehidupan manusia. Disisi lain, manusia sebagai ciptaan Allah 

swt diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna sesuai dengan 

hakikatnya, dengan tujuan menjalankan peran sebagai khalifah untuk  

mengabdi kepada Allah swt, diberikan tanggung jawab mengelola alam 

semesta demi kesejahteraan semua makhluk. 

Prinsip-prinsip Islam mengajarkan pentingnya memberikan 

sumbangan, bantuan, dan menginfakkan harta kepada mereka yang 

membutuhkan tanpa mencari keuntungan pribadi. Allah swt menekankan 

pentingnya menginfakkan harta, sebagaimana dalam QS ali-Imran/3: 92. 

َ
َّ
اِن
َ
ءٍَف ْ ي

َ مِنَْش  وْاَ
ُ
فِق
ْ
ن
ُ
ت َۗوَمَاَ

َ
وْن حِبُّ

ُ
ت اَ مِمَّ وْاَ

ُ
فِق
ْ
ن
ُ
َت َحَتّّّٰ َّ ب ِ

ْ
ال واَ

 
ال
َ
ن
َ
نَْت

 
لِيْم ََل

َ
َبِهَٖع َ

ّّ
اللّٰ  

Terjemahnya: 

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) 
sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa 
pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
tentangnya.1 

Maksud ayat tersebut dalam tafsir al-mishbah adalah seorang mukmin 

tidak akan mendapatkan kebajikan serta kebaikan di dunia sebelum 

menafkahkan harta yang dia cintai di jalan Allah swt. Namun juga bukan 

                                                           

1 Kementerian Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya, QS ali-Imran/3: 92, h. 62. 
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berarti apa yang di sedekahkan harus yang bernilai tinggi, karena amalan 

seseorang bukan dilihat dari banyak dan bagusnya barang yang dia 

wakafkan, tapi karena keikhlasan dan kerelaan ia terhadap yang ia perbuat 

semata-mata karena Allah swt, tidak ada unsur riya dan merendahkan orang 

lain. Beberapa mufassir meyakini bahwa makna menginfakkan Sebagian 

harta dalam surat ali-Imran ayat 92 ini adalah wakaf.  

Allah swt menetapkan adanya wakaf dan menganjurkannya serta 

menjadikannya sebagai amal ibadah yang dapat diamalkan untuk 

mendekatkan diri kepada-Nya.2 Selain itu, wakaf memiliki relasi langsung 

dalam usaha penyelesaian problematika sosial dan kemanusiaan, seperti 

menyelesaikan persoalan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat. 

Wakaf sebagaimana zakat bisa menjadi instrumen keuangan syariah yang 

apabila diberdayakan secara produktif akan mampu menambah tinggi taraf 

ekonomi masyarakat. Wakaf bisa dipergunakan sebagai sumber dana umat 

untuk urusan agama, sosial, dan ekonomi.3 

Data tahun 2019, menunjukkan aset wakaf masih didominasi dalam 

bentuk masjid sebesar 43,7% dan sebagai musholla sebesar 9,24%. Ini 

menunjukkan bahwa aset wakaf yang ada belum dikelola secara produktif 

karena masih disalurkan sebagai layanan sosial masyarakat, belum mengarah 

pada pengelolaan yang bisa menghasilkan nilai ekonomis yang lebih tinggi. 

Padahal potensi wakaf yang tinggi ini jika dikelola dengan profesional dapat  

                                                           
2 Huzni Farhany and Nina Nurkomalasari, “Telaah Tafsir Surat Al-Imran Ayat 92 

Dalam Kajian Wakaf Uang Sebagai Instrumen Penguat Filantropi Ekonomi Islam,” Jurnal 
Maps (Manajemen Perbankan Syariah) 6, no. 1 (2022), h. 32. 

3 Jefik Zulfikar Hafizd, “Pengembangan Wakaf Tunai Melalui Dakwah Berbasis Masjid 
The Development Of Cash Waqf Through Mosque-Based Da’wah,” ORASI Jurnal Dakwah Dan 
Komunikasi 13, no. 1 (2022), h. 110. 
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menjadi instrumen yang bisa memberikan kontribusi besar bagi peningkatan 

kesejahteraan hidup masyarakat. Di sinilah Indonesia perlu mengadaptasi 

sistem pengelolaan wakaf di negara-negara muslim lainnya agar potensi yang 

ada bisa terkelola dengan baik dan profesional dan berdaya manfaat lebih 

luas lagi.4 

Pada tahun 2004 dibentuklah Badan Wakaf Indonesia (BWI) yaitu 

lembaga negara yang independen khusus untuk mengembangkan 

pengelolaan wakaf. Badan ini mendata dan membina nazhir (pengelola aset 

wakaf) agar aset wakaf bisa dikelola lebih baik dan bisa memberikan manfaat 

yang lebih besar bagi masyarakat, baik itu dalam bentuk pelayanan sosial, 

ekonomi maupun pembangunan infrastruktur. Bulan Maret 2022 yang lalu 

BWI melalui Pusat Kajian Transformasi Digital (PTKD) meluncurkan Laporan 

Indeks Wakaf Indonesia (IWN) sebagai laporan kerja kinerja pengelolaan 

wakaf nasional pertama di Indonesia. Dengan adanya IWN ini diharapkan 

seluruh masyarakat turut memantau perkembangan wakaf terkini. IWN 

sebagai laporan kinerja yang transparan dan didukung oleh sistem yang 

terpercaya, dapat meningkatkan kredibilitas BWI sebagai lembaga pengelola 

wakaf yang berkualitas dan profesional.5 

Dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki 

peluang besar dalam hal wakaf.6 Selain itu, data dari Asia Pacific Philanthropy 

Consortium juga menunjukkan bahwa 90% penduduk Indonesia cenderung 

                                                           
4 Septyaningdyah Setyorini and Rachmad Risqy Kurniawan, “Sejarah Wakaf Dalam 

Islam Dan Perkembangannya,” Al-Ibar 1, no. 1 (2022), h. 12. 

5 BWI, “Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022,”, h. 12. 

6 Risyda Nurul Qolbi, “Gerakan Wakaf Kampus: Optimalisasi Gerakan Nasional 
Wakaf Uang (GNWU) Di Lingkungan Kampus Menuju SDGs,” Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan 
Ekonomi Islam 14, no. 1 (2021), h. 65. 
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memberikan sumbangan kepada lembaga-lembaga sosial yang berbasis 

agama.7 Oleh karena itu, potensi wakaf yang begitu besar di Indonesia ini 

perlu dimanfaatkan sepenuhnya dengan melibatkan inovasi di sektor 

perwakafan.8 

Inovasi selanjutnya terkait wakaf di Indonesia adalah konsep wakaf 

uang. Dalam konsep ini, wakaf yang sebelumnya hanya terbatas pada aset 

tetap seperti tanah dan bangunan, kini mengalami perkembangan menjadi 

bentuk aset yang lebih likuid, yaitu berupa uang.9 Di masa lalu, ide wakaf 

uang mulai mendapatkan popularitas pada zaman kekuasaan Kerajaan 

Ottoman dengan berlandaskan pandangan dari Mazhab Hanafi. Kemudian, 

dalam era modern, ide wakaf uang diperkenalkan oleh Mannan di Bangladesh 

melalui Social Investment Bank Limited. Meskipun masih menjadi perdebatan 

dalam aspek hukum, mayoritas ulama kontemporer cenderung menerima 

konsep wakaf uang. Ini disebabkan oleh pertimbangan bahwa wakaf uang 

menjadi lebih relevan dengan realitas saat ini, di mana tidak semua yang 

berpenghasilan menengah ke atas atau orang kaya memiliki aset berupa 

tanah dan bangunan untuk diwakafkan. Dengan adanya alternatif wakaf 

uang, orang kaya dapat lebih mudah berpartisipasi dalam amal wakaf.  

                                                           
7 Nurul Nurul Faizah Rahmah, “Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam 

Mengoptimalkan Potensi Wakaf,” Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam 14, no. 2 
(2022), h. 145. 

8 Hamli Syaifullah and Ali Idrus, “Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: 
Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar,” ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf 6, no. 2 (2019), 
h. 114. 

9 Sofiandi Sofiandi, “Implementasi Wakaf Uang Dalam Gerakan Nasional Wakaf Uang 
Di Indonesia: Sebuah Catatan,” Jurnal An-Nahl 9, no. 2 (2022), h. 66. 
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Konsep cash waqf sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah 

yang mempromosikan keadilan, keberlanjutan, dan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat.10 Adapun di Indonesia sendiri, wakaf uang ini mendapatkan 

legalitasnya lewat Fatwa DSN No. 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang dan 

Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Perwakafan.11 Pandangan MUI 

tentang wakaf uang melalui rapat Komisi Fatwa dengan mempertimbangkan 

Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama RI Nomor Dt. 

1. III/5/BA. 03. 2/2772/2002 menetapkan bahwa: 1) Wakaf uang adalah 

wakaf yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang 

tunai. 2) Termasuk dalam uang adalah surat-surat berharga. 3) Wakaf uang 

hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara 

syar’i. 4) Nilai pokok uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, 

dihibahkan, dan atau diwariskan.12 

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencatat perolehan wakaf uang 

mencapai 1,4 triliun rupiah per Maret 2022. Angka ini mengalami kenaikan 

jika dibandingkan perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018-

2021 senilai 855 miliar rupiah. Potensi wakaf uang di Indonesia dapat dilihat 

pada asumsi yaitu: pertama, banyak muslim kelas menengah yang memiliki 

kesadaran cukup tinggi untuk beramal. Kedua, diasumsikan bahwa Muslim 

kelas menengah berjumlah 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata Rp 

                                                           
10 Andilolo & Wahdini, “Enhancing the Role of Waqf in Poverty Alleviation through 

Cash Waqf Entrepreneurship,” Humanities & Social Sciences Reviews 8, no. 2 (2020), h. 522. 

11 Khaled Nour Aldeen, Inayah Swasti Ratih, and Risa Sari Pertiwi, “Cash Waqf from 
the Millennials’ Perspective: A Case of Indonesia,” ISRA International Journal of Islamic 
Finance 14, no. 1 (2022), h. 21. 

12 M S Umam and H A Shiddiqi, “Wakaf Uang (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum 
Islam Dan Hukum Positif,” Al Maqashidi 4, no. 1 (2021), h. 46. 
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500.000 hingga Rp 10.000.000/bulan. Ketiga, nilai Sertifikat Wakaf Uang 

(SWU) dibagi sesuai dengan besaran distribusi penghasilan Muslim kelas 

menengah yaitu Rp 5.000 hingga Rp 100.000/hari.13 Potensi wakaf yang 

besar ini harus diimbangi dengan pengelolaan wakaf yang baik sehingga 

tidak terjadi ketimpangan antara potensi dan realisasi wakaf. Dukungan dari 

pemerintah dan profesionalisme nazhir menjadi salah satu upaya untuk 

meningkatkan pengelolaan wakaf.14 

Dewasa ini, dengan diterbitkannya Surat Berharga Syariah Negara 

(SBSN) salah satunya bisa menjadi instrumen keuangan yang utama dan 

dianggap bisa memperlihatkan kapasitasnya untuk mengurangi defisit APBN. 

Tujuan dikembangkannya sukuk di Indonesia ialah untuk menyesuaikan 

program pemerintah terkait pembangunan ekonomi. Pemerintah 

memerlukan kolaborasi pembiayaan guna menyusul gap infrastruktur yang 

ada, karena infrastruktur adalah kebutuhan penting masyarakat guna 

menaikkan nilai konsumsi, menambah lapangan kerja, menambah 

kesejahteraan masyarakat, serta menyelaraskan kestabilan makro ekonomi. 

Hal yang membuat investor yakin terhadap investasi syariah dalam hal ini 

sukuk karena faktor kehalalannya yang terjamin dan hasil investasi yang 

menguntungkan.15 

                                                           
13 Wulan Sulistya Ambarwati and Muhammad Hasanuddin, “Analisis Faktor–Faktor 

Yang Mempengaruhi Persepsi Wakif Tentang Wakaf Uang,” LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri 
Halal 2, no. 1 (2022), h. 128. 

14 BWI., h. 6. 

15 Desy Dwi Romadhoni, Nur Ramidah, and Ramdhani Kartika Damayanti, 
“Optimalisasi Peran Sukuk Sebagai Instrumen Investasi Syariah Dalam Mendorong 
Pembangunan Ekonomi Nasional,” Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business 2, 
no. 2 (2022), h. 87. 
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Indonesia dalam segi pemeringkatan menjadi Negara ketiga terbesar 

dalam hal penerbitan sukuk negara setelah Saudi Arabia dan Malaysia. 

Jumlah sukuk negara meningkat sebanyak 6,66% atau sekitar USD 5,1 miliar 

dari jumlah total penerbitannya pada tahun 2017. Sedangkan di tahun 2016 

pertumbuhan sukuk negara sebanyak USD 8,75 miliar atau 14,7% dan pada 

tahun 2015 tercatat sebanyak USD 7,22 miliar atau sekitar 17,5% (IFSI, 

2018). Namun begitu, jika ditinjau melalui penerbitan sukuk korporasi, 

Indonesia masih menjajaki posisi ke-7 di dunia dimana Malaysia saat ini 

menduduki posisi pertama.16 

Sukuk memiliki manfaat yang signifikan bagi bank syariah, terutama 

dalam mengatasi risiko likuiditas dan meningkatkan pendanaan. Bank dan 

lembaga keuangan syariah memerlukan dana sukuk untuk mengurangi risiko 

likuiditas yang disebabkan oleh tingginya nilai pembiayaan atas dana pihak 

ketiga. Hal ini sangat penting karena risiko likuiditas yang tinggi dapat 

mengakibatkan beban biaya investasi yang tinggi dan rendahnya minat 

nasabah untuk menyimpan dananya di bank syariah. Dengan adanya sukuk, 

bank syariah dapat memperoleh pendanaan tambahan yang dapat membantu 

mengurangi risiko likuiditas dan memperluas sumber pendanaan. Selain itu, 

sukuk juga dapat membantu dalam memperkuat pembiayaan bagi hasil 

seperti mudharabah dan musyarakah, yang merupakan prinsip utama dalam 

operasional bank syariah. Dengan demikian, sukuk dapat memberikan 

manfaat yang signifikan bagi bank syariah dalam mengatasi risiko likuiditas 

dan meningkatkan pendanaan untuk operasionalnya.17 

                                                           
16 Romadhoni, Ramidah, and Damayanti, h. 92. 

17 Trimulato, “Pengembangan Produk Sukuk Negara Khusus Pemulihan Sektor 
UMKM Di Tengah Wabah Covid-19,” Jurnal Pustaka Aktiva Pusat Akses Kajian Akuntansi, 
Manajemen, Investasi, Dan Valuta 1, no. 1 (2021), h. 17. 
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Harta wakaf tanah di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, 

dengan total luas sekitar 4.359 kilometer persegi, menurut data BWI. 

Sementara potensi wakaf uang adalah Rp 77 triliun, namun baru terkumpul 

Rp 400 miliar. Potensi wakaf yang besar ini tentu harus dimaksimalkan.18 

Direktorat Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian 

Keuangan RI menyebutkan bahwa Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) 

merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mendukung 

Gerakan Wakaf Nasional, membantu pengembangan investasi sosial, dan 

pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Tujuan CWLS adalah untuk 

memfasilitasi para pewakaf uang, baik yang bersifat temporer ataupun 

permanen agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen 

investasi sosial yang aman, produktif dan berdampak luas. Salah satu 

pemanfaatan CWLS, dapat digunakan sebagai pembiayaan program 

pemerintah yang berbasis sosial, seperti pembiayaan bencana alam, 

pembangunan infrastruktur sosial di daerah tertinggal hingga pembiayaan 

pemulihan pandemi Covid-19 yang menerpa masyarakat Indonesia.19 

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan inovasi Sukuk dan Wakaf 

modern, ketentuan CWLS terdapat pada fatwa DSN-MUI No. B-816/ DSN-

MUI/XI/2018, fatwa ini memberikan pernyataan dan keterangan bahwa 

CWLS yang diterbitkan oleh pemerintah sah secara prinsip syariah.20CWLS 

                                                           
18 Nurlaili Adkhi and Rizfa Faiza, “Potensi Cash Waqf Linked Sukuk Sebagai 

Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi” 3, no. 1 (2023), h. 12. 

19 Muh Idhiel Fitriawan Rahman, Nurwahidin Nurwahidin, and Naif Adnan, “Analisis 
Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak 
Pandemi Covid-19,” Jurnal Bimas Islam 14, no. 1 (2021), h. 77–102. 

20 Muh Idhiel Fitriawan Rahman, Nurwahidin Nurwahidin, and Naif Adnan, “Analisis 
Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak 
Pandemi Covid-19,” Jurnal Bimas Islam 14, no. 1 (2021), h. 85. 
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memiliki beberapa karakteristik, pertama jika CWLS Ritel Diperuntukkan 

bagi investor/wākif individu dan institusi sedangkan CWLS non ritel 

diperuntukkan bagi institusi. Kedua, Tenor 2 tahun bagi CWLS ritel dan 5 

tahun bagi CWLS non ritel. Ketiga, Sesuai prinsip syariah. Keempat, Jika wakaf 

temporer maka 100% dana kembali ke investor/wākif, jika perpetual 

(permanen) maka dana akan dikelola kembali oleh Nazhir. Kelima, Metode 

penjualan CWLS ritel minimum 1 juta rupiah dan berlaku kelipatan, 

sedangkan CWLS non ritel minimum 50 milyar. 

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyebutkan urgensi 

penerbitan CWLS antara lain untuk penguatan kapasitas ekonomi keuangan 

syariah, penguatan institusional pengelolaan wakaf nasional, dukungan 

pencapaian Suistainable Development Goals (SDGs), serta pengembangan 

investasi sosial. Potensi kuat yang dimiliki CWLS untuk membantu 

mendorong pertumbuhan negara, baik sosial maupun komersial selain 

didukung populasi muslim terbanyak di dunia, juga didukung dengan 

kedudukan Indonesia dalam Global Islamic Finance Report (GIFR) sehingga 

membuka potensi dan peluang yang lebih besar dalam menjembatani 

kesenjangan pembiayaan untuk memenuhi SDGs.21 

Dalam operasionalnya, Cash Waqf Linked Sukuk melibatkan lima 

stakeholders, yaitu: 1. Bank Indonesia sebagai Bank Kustodian dan 

akselerator dalam mendorong implementasi CWLS. 2. Badan Wakaf 

Indonesia (BWI) sebagai leader, regulator, dan naẓir yang mengelola CWLS. 

3. Kementerian Keuangan sebagai penerbit SBSN dan pengelola dana di 

                                                           
21 Triya Oftafiana, “The Effect of Religiosity, Perception, Income, and Media Access to 

Information on Public Waqf Intentions in Cash Waqf Linked Sukuk in City of Surabaya,” I-
Philanthropy A Research Journal On Management of Zakat and Waqf 3, no. 1 (2023), h. 3. 
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sektor riil. 4. Naẓir Wakaf Produktif sebagai Mitra BWI yang melakukan 

penghimpunan dana wakaf dan penyaluran manfaat kepada mawquf’alayh. 5. 

Bank Syariah sebagai Bank Operasional BWI dan Lembaga Keuangan Syariah 

Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).22 Adapun capaian penerbitan CWLS 

sebagai berikut: 

Tabel 1. 1 Capaian Penerbitan CWLS 

Seri  Penjualan  

CWLS Seri SW001 Rp50,85 Miliar 

CWLS Seri SW002 Rp50 Miliar 

CWLS Ritel Seri SWR001 Rp14,91 Miliar 

CWLS Ritel Seri SWR002 Rp24,14 Miliar 

CWLS Ritel Seri SWR003 Rp38,25 Miliar 

CWLS Ritel Seri SW003-SW006 Rp550 Miliar 

Total Rp728,15 Miliar 

 Sumber: Kementerian Keuangan (Data diolah, 2024) 

Berikut dapat dijelaskan sebagaimana tabel diatas antara lain:  

1. CWLS Seri SW001 menjadi yang pertama kali diterbitkan dengan skema 

Private Placement dengan nominal sebesar Rp 50.85 Miliar. Yield atau 

kupon dari sukuk tersebut digunakan untuk pembelian peralatan dan 

renovasi bangunan retina gloukoma center pada RS Achmad Wardi 

Serang Banten, pengobatan katarak gratis selama 5 tahun mencapai 2.513 

kaum dhuafa, serta pengadaan mobil ambulance dan 1000 kacamata 

gratis untuk para santri.  

                                                           
22 Adkhi and Faiza., h. 7-8. 
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2. CWLS Seri SW002 dengan nilai sebesar Rp 50 Miliar dilakukan secara 

Private Placement bersama BWI (Nadzir) Institut Teknologi 10 November, 

pada tanggal 30 juni 2022 untuk keperluan pengembanagan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi ITS.  

3. CWLS Seri SWR001 dengan nilai sebesar Rp 14.91 Miliar, imbal hasil 

disalurkan kepada wakaf salman ITB.  

4. CWLS Seri SWR002 dengan nilai sebesar Rp 24.14 Miliar, imbal hasil 

digunakan untuk pengadaan mobile screening opthalmoscope yaitu alat 

untuk mendeteksi kesehatan retina dan pembuluh darah mata.  

5. CWLS Seri SWR 003 dengan nilai sebesar Rp 38.25 Milliar diterbitkan 

sejak 11 april hingga 7 juli 2022 dengan tenor 2 tahun.  

6. CWLS Seri SW003-SW006 dengan nilai sebesar Rp 550 Miliar Dilakukan 

secara Private Placement (PP) bersama BWI (nazhir), dengan tenor 2 

tahun (SW003), 5 tahun (SW004), 2 tahun (SW005), dan tenor 5 tahun 

(SW006). 

Berdasarkan target tahunan yang ditetapkan oleh Badan Wakaf 

Indonesia pada Februari 2022 sebesar Rp 1,18 triliun, Namun hanya Rp 

728,15 Miliar berasal dari wakaf uang total target waqf uang yang di 

rencanakan oleh BWI hanya mencapai 61%. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

adanya gap yang sangat besar antara potensi waqf dan realisasi pencapain 

Cash Waqf Linked Sukuk di Indonesia. 

Peran Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu mitra distribusi 

dalam menjangkau investor untuk produk CWLS memiliki dampak yang 

penting terhadap penerimaan dan partisipasi masyarakat dalam investasi. 

Bank Syariah Indonesia dipercaya oleh Kementerian Keuangan (KEMENKEU) 
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sebagai salah satu bank syariah pelaksana CWLS Ritel seri SWR 004 (masa 

penawaran dimulai sejak 7 Juli 2023-31 Agustus 2023) untuk pemberdayaan 

ekonomi umat. Bank Syariah Indonesia menargetkan dapat menjual CWLS 

Ritel SWR 004 hingga senilai Rp10 miliar di tahun 2023. SWR 004 

ditawarkan dengan imbal hasil sebesar 5,85% floating selama 2 tahun dan 

dibayarkan secara berkala setiap bulan Sejak SWR 001-SWR 003 (2020-

2022), penjualan CWLS di BSI terus mengalami peningkatan penjualan. BSI 

bahkan telah memperoleh penghargaan sebagai mitra distribusi CWLS 

terbaik untuk seri SWR 003.23  

Namun, pada kenyataannya meskipun CWLS memiliki berbagai 

potensi didalamnya tidak membuat mudah penghimpunan dana untuk 

instrumen CWLS ini. Pada praktiknya, CWLS memerlukan waktu sekitar 1,5 

tahun lamanya dalam menghimpun dana. Adapun yang menjadikan sulitnya 

penghimpunan dana untuk instrumen CWLS adalah kurangnya pengetahuan 

agama, akses media informasi ataupun kajian mengenai wakaf produktif dan 

kesadaran masyarakat untuk berwakaf. Selain itu, adanya dominasi persepsi 

masyarakat terhadap wakaf tradisional juga menjadi kendala dalam 

perkembangan instrumen CWLS dimana harta wakaf hanya digunakan untuk 

membangun masjid ataupun tanah pekuburan. Sebagian masyarakat belum 

mengetahui bahwa harta wakaf dapat pula berupa uang serta dapat 

ditentukan jangka waktunya (wakaf temporer).24 Maka berkaitan dengan hal 

tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti langsung dilapangan terkait 

bagaimana intensi nasabah Bank Syariah Indonesia berkaitan dengan literasi 

                                                           
23  Bank Syariah Indonesia, Annual Report Tahun 2022, h. 24. 

24 Oftafiana., h. 3. 
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keuangan dan inklusi keuangan. Serta sejauh mana sosialisasi dan program 

pemasaran dapat menarik investor CWLS. Menurut Ajzen, intensi adalah 

kekuatan utama yang memotivasi seseorang untuk berperilaku dengan cara 

tertentu. Semakin kuat intensi untuk melakukan perilaku tertentu, semakin 

besar kemungkinan untuk dilakukan. Intensi meliputi tiga bagian, yakni 

berniat menggunakan, mencoba menggunakan, dan berencana 

menggunakan.25 

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat variabel yang 

memengaruhi intensi berwakaf. Nanda Anggih Pratiwi (2023)26 dalam 

penelitiannya menyatakan kepatuhan beragama, akses media informasi, 

pengetahuan wakaf secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan untuk berwakaf tunai. Sedangkan Dwi Cahyono Kuntoro, dkk 

(2023)27 mendapati sistem distribusi dan dukungan peraturan atau undang-

undang memengaruhi keputusan investasi CWLS. Berbeda dengan Luh Putu 

dan I Gede (2023)28 menunjukkan literasi keuangan, pendapatan dan 

Perilaku Keuangan berpengaruh terhadap minat investasi. Dari beberapa 

penelitian tersebut, maka penelitian ini akan melakukan analisis pada 

pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan (Luh Putu dan I Gede, 2023)29, 

                                                           
25 Oftafiana, h. 3. 

26 Nanda Anggih Pratiwi and Multifiah, “Analisis Variabel-Variabel Yang 
Mempengaruhi Keputusan Untuk Berwakaf Tunai,” Islamic Economic and Finance in Focus 2, 
no. 1 (2023), h. 13–22. 

27 Dwi Cahyono Kuntoro, Rifki Ismal, and Saiful Anwar, “Analisis Keputusan Investor 
Dalam Berinvestasi Pada Cash Waqf Linked Sukuk SW001 Dwi,” Inovasi: Jurnal Ekonomi, 
Keuangan Dan Manajemen 19, no. 3 (2023), h. 611–619. 

28 Luh Putu Junita Ary Uttari and I Gede Agus Pertama Yudantara, “Pengaruh Literasi 
Keuangan, Pendapatan Dan Perilaku Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Generasi 
Milenial Melalui Aplikasi BIBIT,” Jurnal Riset Akuntansi 12, no. 1 (2023), h. 1–10. 

29 Uttari and Yudantara. 
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sosialisasi (Zahra Zulchayra, ddk, 2020)30 dan program pemasaran (Ibnu, 

2023)31, meski belum ditemukan penelitian secara langsung yang 

menganalisis keempat faktor tersebut dalam intensi berwakaf pada CWLS 

namun, faktor tersebutlah yang didapati sebagai faktor utama dalam 

menentukan keputusan investasi dan juga intensi berwakaf. 

Literasi keuangan merupakan tolak ukur pengetahuan seseorang 

dalam memahami konsep-konsep keuangan, kemampuan dan keyakinan 

dalam mengelola keuangan pribadinya melalui pengambilan keputusan 

dengan memperhatikan peristiwa lingkungan di sekitar dan perubahan 

kondisi ekonomi.32 Beberapa penelitian yang dilakukan oleh (Luh Putu dan I 

Gede, 2023)33, (Citra Khairiyati, 2019)34, (Ulfi Sheila, 2022)35, (Akmal, 

2022)36 menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap 

minat investasi, yang berarti apabila literasi keuangan meningkat maka akan 

                                                           
30 Zahra Zulchayra, Azharsyah, and Fitria, “Pengaruh Sosialisasi Dan Pengetahuan 

Terhadap Minat Investasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Pada Mahasiswa Di Banda Aceh),” 
Jihbiz Global Journal of Islamic Banking and Finance 2, no. 2 (2020), h. 138–55. 

31 Muhammad Ikhsan Harahap Ibnu Syawali Manurung, Jelita Handayani Rambe, 
Meilinda Ritonga, “Analisis Strategi Pemasaran Perusahaan Sekuritas Untuk Menarik Minat 
Masyarakat Dalam Berinvestasi (Studi Kasus PT. Korea Investment and Sekuritas Indonesia 
(KISI)),” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9, no. 14 (2023), h. 348–359. 

32 Uttari and Yudantara., h. 3. 

33 Uttari and Yudantara. 

34 Astrie Krisnawati Citra Khairiyati, “Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap 
Keputusan Investasi Pada Masyarakat Kota Bandung,” Almana: Jurnal Manajemen Dan Bisnis 
3, no. 2 (2019), h. 301–312. 

35 Ulfi Sheila Pinasti et al., “Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Minat 
Investasi Cash Waqf Linked Sukuk Pada Gen Z,” Jurnal Khazanah 14, no. 2 (2022), h. 72–82. 

36 Liya Megawati Akmal Zakaria, “Pengaruh Experienced Regret, Risk Tolarance, 
Illusion Of Control Dan Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Cryptocurrency 
(Studi Kasus Pada Exchange Tokocrypto),” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 8, no. 17 
(2022), h. 12–22. 
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meningkatkan minat investasi Cash Waqf Linked Sukuk pada Bank Syariah 

Indonesia. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Eka, 2021)37 (Ernia 

dkk, 2019)38 justru mendapati literasi keuangan pengaruh signifikan negatif 

pada minat investasi. Hal ini berarti bahwa peningkatan literasi keuangan 

tidak diikuti dengan peningkatan keputusan investasi. 

Bank Dunia mendefinisikan; keuangan inklusif sebagai proporsi 

individu dan perusahaan yang menggunakan layanan jasa keuangan. 

Keuangan inklusif adalah proses yang memastikan kemudahan dalam 

mengakses, ketersediaan, dan penggunaan dari layanan jasa sistem keuangan 

untuk semua anggota di dalam sebuah perekonomian.39 Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh (Eka, 2021)40, Luh Putu dan I Gede (2023)41 

mendapati inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap minat investasi 

menunjukkan bahwa jika masyarakat memiliki akses yang luas terhadap 

produk dan jasa keuangan akan meningkatkan minat untuk berinvestasi. 

Hasil yang berbeda pada penelitian (Wulan, ddk 2020)42 mendapati inklusi 

                                                           
37 Eka Dasra Viana, “Literasi Keuangan , Inklusi Keuangan Dan Minat Investasi 

Generasi Z Di Jabodetabek,” Jurnal Manajemen Dan Organisasi (JMO) 12, no. 3 (2021), h. 252–
264. 

38 Junaidi Ernia Taufiqoh, Nur Diana, “Pengaruh Norma Subjektif, Motivasi Investasi, 
Pengetahuan Investasi, Persepsi Return Dan Literasi Keuangan Terhadap Minat Mahasiswa 
Berinvestasi Saham Di Pasar Modal (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi FEB UNISMA 
Dan UNIBRAW Di Malang),” E-JRA Fakultas Eonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang 08, 
no. 05 (2019), h. 9–19. 

39 Muhammad Alifanda Pramaswara and Moh Athoillah, “Pengaruh Inklusi Keuangan 
Di Era Ekonomi Digital Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi,” Journal of 
Development Economic and Social Studies 2, no. 1 (2023), h. 208. 

 40 Viana. 

41 Uttari and Yudantara. 

42 Elmira Febri Darmayanti Yuni Wulan Sari, Suyanto Suyanto, “Pengaruh Literasi, 
Inklusi Keuangan Dan Perkembangan Financial Technology Terhadap Minat Mahasiswa 
Berinvestasi Di Pasar Modal (Studi Empiris Pada Mahasiswafakultasekonomi Dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Metro),” Journal Dinamika Stie Lampung 6, No. 2 (2020), h. 1–9. 
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keuangan berpengaruh negatif terhadap minat investasi. Keputusan individu 

dapat dipengaruhi oleh variabel demografi yaitu dapat dikategorikan dari 

jenis pekerjaan, pengalaman kerja, status pekerjaan, pendapatan, tingkat 

pendidikan, status perkawinan, jenis kelamin, serta umur.43  

Sosialisasi adalah proses menyampaikan informasi kepada calon 

investor (pemodal) dengan berbagai pola dan macam kegiatan, yang 

disampaikan secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan 

investasi saham ataupun investasi lainnya. Sosialisasi ialah proses dimana 

individu memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai untuk 

berpartisipasi sebagai anggota kelompok dalam masyarakat.44 

Pada penelitian (Dewi, 2020)45, (Zahra, 2020)46 menemukan sosialisasi 

pasar modal secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap minat 

investasi di pasar modal. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh 

(Hanif, ddk 2017)47 menunjukkan sosialisasi berpengaruh negatif terhadap 

minat investasi. 

Promosi merupakan bentuk kegiatan yang sangat penting dalam 

penyampaian informasi dan komunikasi, terutama di bidang pemasaran. 

                                                           
43 Ahmad Ajib Ridlwan Muhammad Hasan Muzaki, “Determinan Faktor Yang 

Memengaruhi Disloyalitas Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,” Jurnal Ekonomi Dan 
Perbakan Syariah 6, no. 1 (2019), h. 9. 

44 Dewi Kusuma Wardani. Supiati, “Pengaruh Sosialisasi Pasar Modal Dan Persepsi 
Atas Risiko Terhadap Minat Investasi Mahasiswa Di Pasar Modal,” Jurnal Akuntansi 
Maranatha 12, no. 1 (2020), h. 17. 

45 Wardani, h. 18. 

46 Zulchayra, Azharsyah, and Fitria. 

47 Sura Hanif Yusuf Seputro, Regi Sura Esa Pratama, “Pengaruh Pemahaman 
Investasi, Modal Minimal Investasi Dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Di 
Pasar Modal. Penelitian,” Jurnal Penelitian Teori Dan Terapan Akuntansi 2, no. 2 (2017), h. 1–
16. 
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promosi adalah bentuk komunikasi pemasaran artinya aktivitas pemasaran 

yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan 

atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar 

bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan 

perusahaan yang bersangkutan.48 

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Micki, 2022)49 

menunjukkan program pemasaran atau promosi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan investasi pada perbankan dengan produk 

reksadana, hal ini berarti semakin meningkat kegiatan promosi dari industri 

perbankan maka semakin meningkat pula minat investasi pada produk 

reksadana. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Erdinda dan 

Rachma, 2020)50 menunjukkan promosi tidak berpengaruh terhadap minat 

investasi sukuk, Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa promosi 

tentang sukuk masih sangat kurang. Masyarakat merasa belum memiliki 

informasi mengenai produk secara informatif, selain itu sumber informasi 

belum cukup tersedia.  

Pada penelitian ini, peneliti mencoba memberikan kontribusi baru 

dengan melakukan pengujian terhadap intensi berwakaf pada CWLS dimana 

variabelnya yaitu literasi keuangan, inklusi keuangan, sosialisasi dan 

program pemasaran, keempat variabel tersebut belum ditemukan penelitian 

                                                           
48 Micki Watulandi, “Pengaruh Persepsi, Tingkat Pendapatan, Dan Promosi Bank 

Terhadap Keputusan Investasi Produk Reksadana (Studi Pada Nasabah Perbankan Selaku 
Investor Reksadana Kota Cirebon),” Indonesia Journal of Strategic Management 5, no. 2 
(2022), h. 1–21. 

49 Micki Watulandi, h. 1. 

50 Rachma Indra Rini Erdinda Santoso, “Analisis Pengaruh Marketing Mix Terhadap 
Minat Masyarakat Membeli Sukuk,” Jurnala Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah 6, 
no. 2 (2020), h. 86–98. 
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yang membahas keempat variabel dan pengaruhnya terhadap intensi 

berwakaf pada CWLS, dan dari penelitian sebelumnya hanya membahas 

minat berwakaf tunai, minat investasi CWLS, keputusan investasi sukuk, 

keputusan investasi pada perbankan dengan produk reksadana dan 

keputusan investasi pasar modal. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hida, berpandangan 

bahwa tingkat religiusitas seseorang dapat berdampak secara internal dan 

memotivasinya untuk melakukan amal, sehingga semakin tinggi tingkat 

religiusitas dalam masyarakat, semakin besar pula kemungkinan mereka 

memiliki niat atau hasrat untuk melakukan wakaf. Berdasarkan Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya intensi dalam 

berwakaf tidak lepas dari kualitas pengetahuan dan religiusitas sekumpulan 

individu jelas akan mempengaruhi keinginan dalam berwakaf uang salah 

satunya yaitu Cash Waqf Linked Sukuk. Jika penduduk di suatu wilayah taat 

dalam menjalankan ajaran agama dan memahami kewajiban-kewajiban 

agama mereka, maka mereka akan menaati pedoman agama tersebut. Dalam 

konteks religiusitas, ada beberapa aspek, salah satunya adalah praktik ajaran 

agama. Berwakaf adalah satu dari sekian banyaknya ajaran dalam agama 

Islam. Maka dari itu, yang mempunyai pemahaman lebih tentang konsep 

agama Islam cenderung lebih membuka diri terhadap konsep wakaf uang.51 

Hasil penelitian (Nurjannah, dkk 2023)52, (Triya dan Siswahyudianto, 

2023)53, dan (Hida, dkk 2020)54 menunjukkan bahwa religiusitas mendorong 

                                                           
51 Sirajuddin Nurjannah Rijal, Mukhtar Lutfi, “Pengaruh Pengetahuan , Religiusias 

Dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Pada Cash Waqf Linked 
Sukuk,” Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 8, no. 2 (2023), h. 225–242. 

52 Nurjannah Rijal, Mukhtar Lutfi, h. 227. 

53 Oftafiana. 
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individu untuk mengaplikasikan kegiatan keagamaan yang berkaitan dengan 

Allah swt secara optimal dan menyeluruh sebagai bukti keimanan dan 

keyakinan yang dimiliki seseorang kepada Rabb-Nya. Meskipun (Setyawan, 

2021)55 mendapati religiusitas memiliki pengaruh negatif terhadap wakaf 

uang. 

Berdasarkan paparan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu 

yang menunjukkan literasi keuangan, inklusi keuangan, sosialisasi, dan 

program pemasaran. Dari hasil penelitian-penelitian tersebut diketahui 

adanya pertentangan hasil temuan yang merupakan kesenjangan dari 

penelitian dan berdasarkan penelusuran literatur serta pengetahuan peneliti 

belum didapati adanya penelitian yang menjadikan religiusitas sebagai 

variabel moderasi antara faktor literasi keuangan, inklusi keuangan, 

sosialisasi, dan program pemasaran pada investasi Cash Waqf Linked Sukuk 

khususnya di Bank Syariah Indonesia sebagai mitra distribusinya, sehingga 

penelitian ini dapat mengisi kesenjangan penelitian. Dengan demikian 

peneliti tertarik untuk menguji dan meneliti. “Pengaruh Literasi Keuangan, 

Inklusi Keuangan, Sosialisasi, Dan Program Pemasaran Terhadap Intensi 

berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk Dengan Religiusitas Sebagai 

Variabel Moderating Di Bank Syariah Indonesia Cabang Panakkukang 

Kota Makassar”. 

 

                                                                                                                                                               
54 Hida Hiyanti, Tettet Fitrijanti, and Citra Sukmadilaga, “Pengaruh Literasi 

Keuangan Dan Religiusitas Terhadap Intensi Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk 
(CWLS),” Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi) 4, no. 3 (2020), h. 493–
507. 

55 A. F. Setyawan, “The Effect of Religiosity, Knowledge, and Service Quality To 
People’S Interest in Implementing Cash Waqf,” Dinasti International Journal of Digital 
Business Management 2, no. 3 (2021), h. 432–439. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan tahap identifikasi permasalahan yang 

akan diteliti.56 Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang telah 

dikemukakan, dengan adanya pertentangan hasil penelitian terdahulu serta 

belum adanya penelitian terdahulu yang menguji keempat faktor literasi 

keuangan, inklusi keuangan, sosialisasi dan program pemasaran yang 

dimoderasi religiusitas terhadap produk Cash Waqf Linked Sukuk pada Bank 

Syariah, maka peneliti mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap intensi berwakaf 

Cash Waqf Linked Sukuk pada nasabah Bank Syariah Indonesia 

Cabang Panakkukang Kota Makassar? 

2. Apakah inklusi keuangan berpengaruh terhadap intensi berwakaf 

Cash Waqf Linked Sukuk pada nasabah Bank Syariah Indonesia 

Cabang Panakkukang Kota Makassar? 

3. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap intensi berwakaf Cash 

Waqf Linked Sukuk pada nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang 

Panakkukang Kota Makassar? 

4. Apakah program pemasaran berpengaruh terhadap intensi berwakaf 

Cash Waqf Linked Sukuk pada nasabah Bank Syariah Indonesia 

Cabang Panakkukang Kota Makassar? 

5. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh literasi keuangan 

terhadap intensi berwakaf Cash Waqf Linked Sukuk pada nasabah 

Bank Syariah Indonesia Cabang Panakkukang Kota Makassar? 

                                                           
56 Nikmatur, “Proses Penelitian, Masalah, Variabel Dan Paradigma Penelitian,” Jurnal 

Hikmah 17, no. 2 (2017), h. 65. 
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6. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh inklusi keuangan 

terhadap intensi berwakaf Cash Waqf Linked Sukuk pada nasabah 

Bank Syariah Indonesia Cabang Panakkukang Kota Makassar? 

7. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh sosialisasi terhadap 

intensi berwakaf Cash Waqf Linked Sukuk pada nasabah Bank 

Syariah Indonesia Cabang Panakkukang Kota Makassar? 

8. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh program pemasaran 

terhadap intensi berwakaf Cash Waqf Linked Sukuk pada nasabah 

Bank Syariah Indonesia Cabang Panakkukang Kota Makassar? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan hal yang diinginkan untuk menjawab 

permasalahan dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya 

yang dijadikan landasan pada suatu penelitian.57 Berdasarkan paparan latar 

belakang serta rumusan masalah, tujuan dari penelitian yang ingin dicapai 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap intensi 

berwakaf Cash Waqf Linked Sukuk pada nasabah Bank Syariah 

Indonesia Cabang Panakkukang Kota Makassar. 

2. Untuk menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap intensi 

berwakaf Cash Waqf Linked Sukuk pada nasabah Bank Syariah 

Indonesia Cabang Panakkukang Kota Makassar. 

                                                           
57 Syahputra S Kusuma, A.P, “Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Persepsi Manfaat 

Terhadap Sikap Penggunaan E-Wallet Di Kota Bandung 2020,” Journal of Applied Business 
Administration 4, no. 2 (2020), h. 108. 
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3. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi terhadap intensi berwakaf 

Cash Waqf Linked Sukuk pada nasabah Bank Syariah Indonesia 

Cabang Panakkukang Kota Makassar. 

4. Untuk menganalisis pengaruh program pemasaran terhadap intensi 

berwakaf Cash Waqf Linked Sukuk pada Bank Syariah Indonesia 

Cabang Panakkukang Kota Makassar. 

5. Untuk menganalisis religiusitas yang memoderasi pengaruh literasi 

keuangan terhadap intensi berwakaf Cash Waqf Linked Sukuk pada 

nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Panakkukang Kota 

Makassar. 

6. Untuk menganalisis religiusitas yang memoderasi pengaruh inklusi 

keuangan terhadap intensi berwakaf Cash Waqf Linked Sukuk pada 

nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Panakkukang Kota 

Makassar. 

7. Untuk menganalisis religiusitas yang memoderasi pengaruh 

sosialisasi terhadap intensi berwakaf Cash Waqf Linked Sukuk pada 

nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Panakkukang Kota 

Makassar. 

8. Untuk menganalisis religiusitas yang memoderasi pengaruh program 

pemasaran terhadap intensi berwakaf Cash Waqf Linked Sukuk pada 

nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Panakkukang Kota 

Makassar. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian merupakan manfaat yang didapatkan dari 

penelitian yang diteliti. Adapaun kegunaan teoritis dan praktis yang 

diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis dapat membuktikan faktor literasi 

keuangan, inklusi keuangan, sosialisasi, dan program pemasaran terhadap 

intensi berwakaf pada CWLS khususnya di Bank Syariah Indonesia Cabang 

Panakkukang Kota Makassar, dimana belum ditemukan penelitian terdahulu 

yang menggabungkan keempat faktor tersebut sebagai intensi dalam 

berwakaf pada CWLS dan religiusitas sebagai variabel moderasi yang 

diharapkan dapat memperkuat atau memperlemah keempat faktor tersebut. 

Penelitian ini mengaitkan Theory of Planned Behavior yang dapat 

memengaruhi seseorang untuk melakukan perilaku tertentu dalam hal ini 

perilaku dalam intensi berwakaf pada CWLS. Penelitian ini juga diharapkan 

dapat mengisi kesenjangan teori yang ada dengan penambahan religiusitas 

sebagai variabel moderasi dalam intensi berwakaf. 

2. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rujukan bagi 

semua pihak terutama pengelola wakaf di Indonesia sebagai refleksi dan 

pedoman dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dan pembuatan 

program terkait sosialisasi dan pemasaran mengenai Cash Waqf Linked Sukuk 

untuk meningkatkan pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk di Indonesia. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Theory of Planned Behavior 

1. Pengertian Theory of Planned Behavior 

Theory of Planned Behavior merupakan teori kedua yang 

dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen dari teori sebelumnya, yaitu Theory 

of Reasoned Action (1967). Mulai tahun 1980 teori tersebut mulai digunakan 

untuk mempelajari tingkah laku atau perilaku sosial manusia. Menurut Ajsen 

pada tahun 1991, teori ini menekankan pada rasionalitas dari tingkah laku 

manusia juga pada keyakinan bahwa tingkah laku berada di bawah kontrol 

kesadaran individu. Teory of planned behavior cocok untuk menggambarkan 

perilaku apa pun yang membutuhkan perencanaan.58 Teori ini memberikan 

dasar bagi keyakinan dan dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan 

perilaku tertentu. Sudut pandang keyakinan diwujudkan dengan memadukan 

berbagai karakteristik, kualitas, dan atribut informasi tertentu, yang 

kemudian membentuk niat perilaku. 

Menurut Ajzen tahun 1988, teory of planned behavior menjelaskan 

bahwa sikap terhadap perilaku adalah topik penting yang dapat memprediksi 

perilaku, dan bahwa sikap harus dipertimbangkan bahkan ketika menguji 

norma subjektif dan mengukur kontrol perilaku yang dirasakan seseorang. 

Teory of planned behavior merupakan penyempurna dari theory of reasoned 

action. Theory of reasoned action memiliki bukti bahwa niat untuk melakukan 

                                                           
58 M Rizky Al Caesar and I Made Sukresna, “Studi Perilaku Mahasiswa Dalam Pola 

Pengambilan Keputusan Penggunaan Jasa Bimbingan Belajar (Studi Jasa Bimbingan Belajar 
Mahasiswa Buka Buku Dengan Pendekatan Studi Kasus),” Diponegoro Journal of Management 
6, no. 4 (2017), h. 2. 
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tindakan tertentu disebabkan oleh dua alasan, yaitu norma subjektif dan 

sikap terhadap perilaku. Beberapa tahun kemudian, Ajzen, pada tahun 2005 

menambahkan faktor yaitu kontrol perilaku persepsian atau perceived 

behavioral control. Adanya faktor tersebut mengubah theory of reasoned 

action menjadi teory of planned behavior.  

2. Komponen Theory of Planned Behavior 

Teory of Planned Behavior memiliki 3 (tiga komponen), diantaranya:59 

a. Sikap terhadap Perilaku 

Sikap terhadap perilaku adalah kecenderungan untuk bereaksi 

terhadap hal-hal yang disukai ataupun yang tidak disukai pada suatu objek, 

orang, institusi atau peristiwa. Pandangan mengenai suatu perilaku 

dipengaruhi oleh keyakinan (behavioral beliefs) sebagai akibat dari tingkah 

laku yang dilakukan. Keyakinan individu diantaranya meliputi beliefs 

strength dan outcome evaluation. Pandangan atas perilaku diyakini memiliki 

dampak langsung terhadap kehendak untuk berperilaku yang kemudian 

diafiliasikan dengan kontrol perilaku persepsian dan norma subjektif. 

b. Norma Subjektif 

Norma subjektif adalah minat yang didasarkan pada keyakinan yang 

memiliki istilah normative belief. Normative belief adalah keyakinan tentang 

pemahaman atau ketidaksepakatan individu atau kelompok yang 

memengaruhi perilaku individu. Pengaruh sosial yang penting dari beberapa 

perilaku bersumber dari keluarga, kerabat, rekan dalam bekerja serta 

                                                           
59 Felya Felya and Herlina Budiono, “Pengaruh Theory Of Planned Behavior 

Terhadap Minat Kewirausahaan Mahasiswa Universitas Tarumanagara,” Jurnal Manajerial 
Dan Kewirausahaan 2, no. 1 (2020), h. 133-134. 
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referensi lain yang berkaitan dengan perilaku. Kecenderungan seseorang 

yang memiliki pemahaman, akan menyarankan untuk melaksanakan suatu 

perilaku, maka tekanan sosial yang dirasakan akan semakin besar. 

Sebaliknya, jika seseorang memberikan sugesti untuk tidak melakukan suatu 

perilaku tertentu, maka tekanan sosial yang dirasakan akan cenderung 

menurun. 

c. Kontrol Perilaku Persepsian 

Kontrol perilaku persepsian adalah ukuran dari keyakinan seseorang 

pada kesederhanaan atau kompleksitas dalam melakukan perilaku tertentu. 

Seseorang dengan sikap dan norma subjektif yang mendukung tindakan 

tertentu, akan sangat bergantung pada dukungan kontrol perilaku persepsian 

yang ia miliki. Keberadaan faktor pendukung memberikan peran yang 

penting dalam hal pengendalian atas kontrol perilaku. Begitu pula 

sebaliknya, semakin sedikit faktor pendukung yang dirasakan oleh suatu 

individu maka individu tersebut akan kesulitan untuk memahami perilaku 

yang dilakukan. 

3. Perilaku Perspektif Islam 

a. Sikap 

Sikap diterjemahkan sebagai bentuk evaluasi seseorang terhadap 

suatu hal yang disukai atau yang tidak disukai. Sikap dalam perspektif Islam 

lazim disebut dengan akhlakul karimah sebagai bentuk perilaku dan 

perbuatan yang baik. Sikap yang muncul dari seorang investor terhadap 

pilihan instrumen investasi harus didasarkan pada kesesuaian syariah yang 

tidak terlarang. Sikap investor tersebut diharapkan dapat menumbuhkan 
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kegiatan investasi yang membawa keberuntungan jangka panjang, baik di 

dunia maupun di akhirat.60 Sikap dijelaskan pada surah an-Nur/24: 51. 

                          

               

Terjemahnya:  

Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka 
dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum 
(mengadili) di antara mereka ialah ucapan. "Kami mendengar, 
dan Kami patuh". dan mereka Itulah orang-orang yang 
beruntung.61 

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir bahwa telah diceritakan kepada kami 

bahwa Ubadah Ibnus Samit seorang yang ikut dalam baiat Aqabah dan dalam 

Perang Badar, salah seorang pemuka sahabat Ansar saat menjelang 

kematiannya berkata kepada keponakannya yang bernama Junadah Ibnu Abu 

Umayyah, “Maukah aku ceritakan kepadamu tentang kewajiban yang harus 

kamu lakukan dan hak yang kamu peroleh?” Junadah menjawab, “Tentu saja 

mau”. Ubadah berkata “sesungguhnya kamu wajib tunduk dan patuh kepada 

pemerintah dalam keadaan sulit dan mudahmu, dan dalam keadaan suka 

dukamu, serta janganlah kamu mementingkan dirimu sendiri, kamu harus 

memberlakuan istri-istrimu dengan adil, dan janganlah kamu menentang 

pemerintah kecuali bila mereka memerintahkan kepadamu untuk berbuat 

durhaka kepada Allah secara terang-terangan. Apa saja yang diperintahkan 

kepadamu, tetapi bertentangan dengan Kitabullah maka ikutilah Kitabullah”. 

                                                           
60 J. Ahmad, ‘Millenial Generation’s Interest To Invest In The Islamic Capital Market 

Dengan Pendekatan Theory Of Planned Behavior’ (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 
2022). 

61 Kementerian Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya, QS an-Nur/24: 51, h. 356. 
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Sikap yang muncul dari seorang investor terhadap pilihan instrumen 

investasi harus didasarkan pada kesesuaian syariah serta tunduk kepada 

peraturan pemerintah yang berlaku. 

b. Norma Subjektif 

Menurut Ajzen tahun 1991, norma subjektif merupakan tekanan 

pengaruh atau dukungan sosial dari orang-orang sekitar dirinya yang muncul 

dan memengaruhi perilaku individu. Salisa menyatakan bahwa norma 

subjektif merupakan keyakinan bahwa perilaku yang akan dilakukan 

memperoleh dukungan atau tidak dari orang-orang terdekat.62 Dalam 

kehidupan sehari-hari, hubungan dapat dikategorikan menjadi hubungan 

vertikal, yaitu antara atasan dan bawahan atau orang tua dan anak, maupun 

hubungan horizontal, yaitu antara individu, pasangan, teman, atau orang lain 

yang sederajat.63 Hubungan tersebut dalam perspektif Islam dapat dikaitkan 

dengan hablum minannas atau hubungan antar sesama manusia sebagai 

makhluk Allah swt. Hubungan antar sesama manusia dapat diterjemahkan 

sebagai manifestasi dari pertolongan Allah swt. dalam kehidupan sehari-hari. 

Oleh karena itu, pernyataan tersebut juga dapat diartikan bahwa intensi 

berwakaf dan keputusan berinvestasi untuk tujuan kebaikan seorang hamba 

muncul dari kehendak dan pertolongan Allah Swt. melalui perantara 

manusia. Manusia dalam kerangka syariah dianjurkan untuk saling tolong 

menolong terutama dalam kebaikan dan ketakwaan, dalam hal ini untuk 

                                                           
62 Salisa N. R, “Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investasi Di Pasar Modal: 

Pendekatan Theory Of Planned Behaviour (TPB),” Jurnal Akuntansi Indonesia 9, no. 2 (2020), 
h. 186. 

63 T Mahardhika, A. S., & Zakiyah, “Millennials’ Intention in Stock Investment: 
Extended Theory of Planned Behavior,” Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia 5, no. 1 
(2020), h. 90. 
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menumbuhkan intensi berinvestasi yang sesuai dengan ketentuan syariah.64 

Anjuran untuk tolong menolong dalam konteks kebaikan tercantum dalam 

QS. Al-Maidah/5: 2. 

َ ِ
ّّ
رََاللّٰ ىِٕ

ۤ
عَا
َ
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ُّ
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لَ وْاَ

ُ
مَن
ٰ
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ُ
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ۖ
ى و 

ْ
ق
َّ
 وَالت

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 
syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-
bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, 
dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu 
orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka 
mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya, dan apabila 
kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. 
dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum 
karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, 
mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.65 
 
 

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir bahwa maksud َ ِّ ب ِ
ْ
َال
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َ
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ُ
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َ
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ۖ
ى و 

ْ
ق
َّ
 adalah tolong menolonglah kamu وَالت

dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong 

dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ibnu Katsir memaknai ayat tersebut 

bahwa Allah memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa 

tolong menolong dalam perbuatan baik yang disebut kebajikan (birru) serta 

                                                           
64 Much Maftuhul Fahmi, ‘Pengembangan Theory Of Planned Behavior (TPB) Untuk 

Mengukur Minat Investasi Generasi Z Di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)’, 2023. 

65 Kementerian Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya, QS al-Maidah/5: 2, h. 106. 
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meninggalkan perbuatan munkar dan Allah melarang untuk tolong menolong 

dalam perbuatan dosa. Dalam pesan al-quran diatas sangat jelas bahwa Allah 

perintahkan hamba-Nya untuk saling bantu membantu, memberikan 

pertolongan dalam kebaikan kepada orang lain. Selanjutnya Allah melarang 

hambanya membantu dalam perbuatan dosa dan perbuatan yang tidak sesuai 

dengan ketetapan-Nya.66 

c. Persepsi Kendali Perilaku 

Persepsi kendali perilaku dapat diartikan sebagai persepsi individu 

mengenai adanya faktor yang mendukung atau menghalangi individu dalam 

berperilaku.67 Ketika individu sudah memiliki motivasi, namun 

mempersepsikan terdapat beberapa hambatan yang mungkin terjadi, maka 

hal tersebut dapat mempengaruhi minat individu untuk melakukan suatu 

tindakan. Persepsi kendali perilaku ini dapat muncul berdasarkan 

pengalaman masa lalu individu maupun hasil observasi.68 Persepsi Kendali 

Perilaku dalam perspektif Islam dapat dikaitkan dengan pembahasan 

mujahadah an-nafs atau perjuangan melawan ego/hawa nafsu.  

Seorang investor yang digerakkan oleh hawa nafsunya mudah 

terjebak dalam tujuan jangka pendek yang pragmatis, seperti keuntungan 

yang besar dan abai terhadap mafsadah jangka panjang, seperti melakukan 

                                                           
66 Ulfah Rulli Hastuti, ‘Konsep Layanan Perpustakaan : Analisis Tafsir Surat Al-

Maidah Ayat (2)’, THE LIGHT : Journal of Librarianship and Information Science, 2.2 (2022), h. 
91. 

67 Much Maftuhul Fahmi, “Pengembangan Theory Of Planned Behavior (TPB) Untuk 
Mengukur Minat Investasi Generasi Z Di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)” (2023), h. 60. 

68 T Mahardhika, A. S., & Zakiyah, “Millennials’ Intention in Stock Investment: 
Extended Theory of Planned Behavior,” Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia 5, no. 1 
(2020), h. 85. 
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hal-hal yang diharamkan agama. Kendali perilaku investasi yang berbasis 

syariah dalam perspektif Islam mampu mendorong seorang hamba Allah swt. 

untuk berinvestasi di jalan yang diridhai Allah swt. dan jalan yang 

diperjuangkan untuk kemaslahatan umum.69 Emiten atau perusahaan yang 

berkaitan dengan kemaslahatan sebagaimana dalam ketentuan pasar modal 

syariah di Indonesia dapat terus beroperasi dengan dana investasi yang 

tersedia. Dengan demikian, dana investasi tersebut mengalir untuk 

kemaslahatan umum melalui operasionalisasi emiten yang berbasis syariah. 

Hal ini tersirat dalam konteks mujahadah an-nafs yang tertuang dalam QS. Al-

Anfal/8: 72. 

وَوَْ
ٰ
ذِيْنََا

َّ
َوَال ِ

ّّ
َسَبِيْلَِاللّٰ ْ ي ِ

 
سِهِمَْف

ُ
ف
ْ
ن
 
مْوَالِهِمَْوَا

 
بِا وْاَ

ُ
د
َ
وَجَاه اجَرُوْاَ

َ
وَه وْاَ

ُ
مَن
ٰ
ذِيْنََا

َّ
َال
َّ
اَاِن

مَْ
 
ك
 
ل مَاَ مَْيُهَاجِرُوْاَ

 
وَل وْاَ

ُ
مَن
ٰ
ذِيْنََا

َّ
َوَال

ۗ
ءَُبَعْض 

ۤ
وْلِيَا

 
هُمَْا

ُ
َبَعْض

َ
ك ىِٕ

ٰۤ
ول
 
ا اَ
ٓ
وْ صََُ

َ
ن يَتِهِمََْوَّ

َ
لَ نَْوَّ مِّ

َ وْمٍٍۢ
َ
َق

ٰ
ل
َ
َع

َّ
َاِلَ صَُْ

َّ
مَُالن

 
يْك
 
عَل
َ
يْنَِف

ِّ
َالد ِ

 
مَْف

 
وْك صََُ

ْ
ن
َ
َوَاِنَِاسْت

ۚ
َيُهَاجِرُوْا ءٍَحَتّّّٰ ْ ي

َ نَْش  مِّ

َ ْ َبَصِب 
َ
وْن
 
عْمَل

َ
ت َبِمَاَ ُ

ّّ
َوَاللّٰ

ۗ  
اق
َ
يْث هُمَْمِّ

َ
مَْوَبَيْن

 
ك
َ
 بَيْن

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad 
dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, serta orang-orang yang 
memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada 
Muhajirin), mereka itu sebagiannya merupakan pelindung) bagi 
sebagian yang lain. Orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, 
maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas kamu untuk melindungi 
mereka sehingga mereka berhijrah. (Akan tetapi,) jika mereka 
meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama 
(Islam), wajib atas kamu memberikan pertolongan, kecuali dalam 
menghadapi kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan 
mereka. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.70 

 

                                                           
69 Much Maftuhul Fahmi. 

70 Kementerian Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya, QS al-Anfal/8: 72, h. 186. 



32 

 

 

 

Allah menegaskan harta dapat menjadi alat yang ampuh untuk 

mendekatkan diri padanya melalui apa yang disebut al-Qur’an dengan jihad. 

Jihad dengan harta dapat berbentuk zakat, infaq, sadaqah, memanfaatkan 

harta untuk kepentingan sosial dan bentuk-bentuk lainnya, selama dilakukan 

semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai wujud 

pembuktian iman, maka semuanya itu dipandang ibadah.71 Harta di dalam 

Islam sesungguhnya adalah wasilah atau media yang menghantarkan 

pemiliknya untuk mendekat kepada Allah. Sebaliknya, harta yang tidak 

difungsikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, harta yang tidak 

difungsikan untuk kepentingan sosial, maka harta yang dimilikinya menjadi 

racun dan fitnah di dalam kehidupannya. 

B. Intensi 

1. Pengertian Intensi 

Intensi merupakan indikasi seberapa kuat keyakinan seseorang akan 

mencoba perilaku dan seberapa besar usaha yang akan digunakan untuk 

melakukan perilaku.72 Menurut teori dari John C. Mowen, Michael Minor, 

keinginan berperilaku (Behavioral intention) adalah keinginan konsumen 

untuk berperilaku menurut cara tertentu dalam rangka memiliki, membuang 

dan menggunakan produk atau jasa. Dari M. Nur Prabowo S, intensi adalah 

niat dan motif dari tindakan seseorang yang sifatnya subjektif. Secara normal, 

                                                           
71 Azhari Akmal Tarigan, Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Qur’an Sebuah Eksplorasi 

Melalui Kata-Kata Kunci (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), h. 101. 

72 Abdullah Zaky Al-Kaaf, Ekonomi Dalam Prespektif Islam (Bandung: Pustaka Setia, 
2017), h. 176-177. 
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setiap orang tentu memiliki maksud, niat dan motif tertentu dari setiap 

tindakannya.73 

Maka dapat disimpulkan bahwa intensi adalah niat atau keinginan 

seseorang yang secara kuat mendorongnya untuk melakukan suatu tindakan 

tertentu. Jadi, intensi dalam membayar wakaf uang adalah niat atau 

keinginan seseorang yang secara kuat mendorong seseorang untuk 

menyerahkan hartanya ke lembaga wakaf yang dituju di waktu tertentu. 

2. Indikator Intensi 

Adapun indikator untuk mengukur intensi menurut Charler 

Spielberger yaitu target atau sasaran yang akan dicapai, action atau tindakan 

yang mengiringi perilaku, context atau situasi yang akan membentuk perilaku 

dan time atau waktu terjadinya perilaku (Spielberger). 

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Joseph Jacobsen, diambil dari 

Theory of Reasoned Action (TRA) milik Fishbein dan Ajzen bahwa intensi atau 

keinginan seseorang bisa diukur dari action atau tindakan, sasaran, situasi 

dan waktu. Intensi atau niat dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:74 

a. Sasaran (Target), yaitu hal yang ingin dicapai dalam melakukan suatu 

perilaku tertentu. 

b. Situasi (Context), yaitu suatu kondisi atau keadaan tertentu yang akan 

membuat seseorang melakukan tindakan. 

c. Waktu (Time), yaitu adanya targetan waktu dalam melakukan suatu 

perilaku. 

                                                           
73 A. A Setyabudi, M. N, Hasibuan, Pengantar Studi Etika Kontemporer (Malang: 

Universitas Brawijaya Press, 2017), h. 12. 

74 Achmad Fauzi Ida Nuraini, Erika, ““Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Intensi 
Dalam Membayar Wakaf Uang Pada Pegawai Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi 
DKI Jakarta,” Jurnal UNMA 1, no. 2 (2018), h. 99. 
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Prinsip-prinsip Islam mengajarkan pentingnya memberikan 

sumbangan, bantuan, dan menginfakkan harta kepada mereka yang 

membutuhkan tanpa mencari keuntungan pribadi. Allah swt menekankan 

pentingnya menginfakkan harta, dalam QS ali-Imran/3: 92. 

َبِهَٖ َ
ّّ
َاللّٰ

َّ
اِن
َ
ءٍَف ْ ي

َ مِنَْش  وْاَ
ُ
فِق
ْ
ن
ُ
ت َۗوَمَاَ

َ
وْن حِبُّ

ُ
ت اَ مِمَّ وْاَ

ُ
فِق
ْ
ن
ُ
َت َحَتّّّٰ َّ ب ِ

ْ
ال واَ

 
ال
َ
ن
َ
نَْت

 
لِيْم َل

َ
ع  

Terjemahnya: 

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) 
sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa 
pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
tentangnya.75 

Maksud ayat tersebut dalam tafsir al mishbah adalah; seorang 

mukmin tidak akan mendapatkan kebajikan serta kebaikan di dunia sebelum 

menafkahkan harta yang dia cintai di jalan Allah swt. Namun juga bukan 

berarti apa yang di sedekahkan harus yang bernilai tinggi, karena amalan 

seseorang bukan dilihat dari banyak dan bagusnya barang yang dia 

wakafkan, tapi karena keikhlasan dan kerelaan ia terhadap yang ia perbuat 

semata-mata karena Allah swt, tidak ada unsur riya dan merendahkan orang 

lain. Beberapa mufassir meyakini bahwa makna menginfakkan Sebagian 

harta dalam surat ali-Imran ayat 92 ini adalah wakaf. Wakaf menjadi salah 

satu ibadah yang melatih setiap individu untuk lebih taat dan dekat dengan 

Allah, Allah menetapkan adanya wakaf dan menganjurkannya serta 

menjadikannya sebagai amal ibadah yang dapat diamalkan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah swt.76 

                                                           
75 Kementerian Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya, QS ali-Imran/3: 92, h. 62. 

76 Huzni Farhany and Nina Nurkomalasari, “Telaah Tafsir Surat Al-Imran Ayat 92 
Dalam Kajian Wakaf Uang Sebagai Instrumen Penguat Filantropi Ekonomi Islam,” Jurnal 
Maps (Manajemen Perbankan Syariah) 6, no. 1 (2022), h. 32. 
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C. Konsep Wakaf 

1. Pengertian Wakaf 

Secara etimologi istilah wakaf berasal dari akar kata bahasa arab 

yakni “Waqafa, yaqifu, waqfa, wa wuqūfan” artinya berhenti.77 Kata 

“Waqqafa” yang dapat diartikan dengan “diam ditempat, berhenti, atau 

menahan.78 Akar kata kerja “Waqafa, yaqifu, waqfan” yang berarti ragu-ragu, 

berhenti, memberhentikan, memahami, mencegah, menahan, mengaitkan, 

memperlihatkan meletakkan, memperhatikan, mengabdi, dan tetap berdiri 

sebagai lawan kata bergerak. Waqafa sinonim kata dari “habasa, Yahbisu, 

Tahbīsan” yang bermakna terhalang. Menahan untuk pergi79 yang memiliki 

makna berhenti, diam (al-Tumakkuṡ), atau menahan (al-imsak), Ibnu 

Mundzir menambahkan al-Hubus wa wuqifa (sesuatu yang di wakafkan).80 

Al-Minawi mendefinisikan wakaf dengan menahan harta benda yang 

dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang 

dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain 

dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah 

swt.81 

                                                           
77 Septi Purwaningsih and Dewi Susilowati, “Peran Wakaf Dalam Meningkatkan 

Pemberdayaan Ekonomi Umat,” Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi 22, no. 2 (2020), h. 
194. 

78 Husni Nasir, “Penerapan Instrumen Cash Waqf Linked Sukuk Berdasarkan Prinsip 
Maslahah Pada Bank Syariah Indonesia.”, h. 14. 

79 Husni Nasir, "Penerapan Instrumen Cash Waqf Linked Sukuk Berdasarkan Prinsip 
Maslahah Pada Bank Syariah Indonesia.", h. 14. 

80 Bank Indonesia, “Seri Ekonomi Dan Keuangan Syariah: Wakaf, Pengaturan Dan 
Tata Kelola Yang Efektif,”, h. 89. 

81 Husni Nasir, “Penerapan Instrumen Cash Waqf Linked Sukuk Berdasarkan Prinsip 
Maslahah Pada Bank Syariah Indonesia.”, h. 15. 
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Sedangkan al-Kasibi mendefinisikan wakaf dengan menahan benda 

dalam kepemilikan wākif dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang 

orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya.82 Wakaf 

didefinisikan sebagai perbuatan hukum wākif untuk memisahkan atau 

menyerahkan sebagian hartanya agar dimanfaatkan selamanya atau untuk 

jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginannya untuk keperluan ibadah 

dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.83 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam putusan fatwanya 

tentang wakaf tunai memberikan pengertian bahwa wakaf adalah perbuatan 

hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan 

sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan 

umum lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.84 Dan benda wakaf adalah 

segala benda baik bergerak ataupun tidak bergerak, yang memiliki daya 

tahan dan bernilai menurut ajaran Islam. Sedangkan menurut beberapa 

ulama fikih definisi wakaf adalah: 

a. Ulama Hanafiyah 

Menurut Abu Hanifah benda yang diwakafkan itu tetap menjadi milik 

wākif sepenuhnya, hanya manfaatnya saja yang dishadaqahkan. Abu Hanifah 

mendasarkan argumennya atas al-ra’yu yang didasarkan atas konsep wakaf, 

yaitu habs al-‘ain ‘ala milk al-waqif. Hal ini berkaitan dengan pengertian 

milik.  Milik maksudnya adalah milik sepenuhnya. Oleh karenanya, si waqif 

                                                           
82 Ahmad al-Kasibi, Hukum Wakaf, Diterjemahkan Oleh Ahrul Sani Fathurrohman 

(et.Al), h. 41. 

83 Siti Nurul Amaliah and E Mulya Syamsul, “Rukun Wakaf Dalam Keabsahan Wakaf 
Menurut UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman) 8, no. 2 
(2022), h. 66. 

84 Husni Nasir., h. 15. 
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sebagai pemilik benda wakaf mempunyai hak menggunakan (tasarruf) 

sepenuh-penuhnya. Sementara pengertian al-habs menurut Abu Hanifah pun 

berbeda dengan pengertian ulama lain. Menurutnya, benda yang diwakafkan 

itu hanyalah manfaat bendanya.85 

Menurut Abu Hanifah, wakaf merupakan ibadah dengan sengaja 

menahan harta benda milik orang yang berwakaf dan mensedekahkan 

manfaatnya untuk kebaikan, harta benda yang diwakafkan akan 

dimanfaatkan selamanya atau selama harta tersebut masih dapat digunakan 

sesuai ajaran Islam. Jika diartikan wakaf menurut Abu Hanifah, adalah harta 

wakaf tetap dimiliki oleh wākif namun dapat dimanfaatkan hingga waktu 

yang ditentukan dan sifatnya hanya ditahan untuk dimanfaatkan hasilnya.86 

b. Ulama Malikiyah 

Wakaf adalah penahanan suatu benda dari melakukan tindakan 

hukum terhadap benda yang dimiliki serta benda itu tetap dalam pemilikan 

si wākif dan menghasilkan untuk tujuan kebaikan. Wakaf itu mengikat dalam 

arti lazim, tidak mesti dilembagakan secara abadi dalam arti mu’aqqat. 

Namun demikian, wakaf itu tidak boleh ditarik ditengah perjalanan. Dengan 

kata lain, si Wākif tidak boleh menarik ikrar wakafnya sebelum habis tenggat 

waktu yang telah ditetapkan. Harta atau benda yang diwakafkan adalah 

benda yang mempunyai nilai ekonomis dan tahan lama. Harta itu berstatus 

milik si wākif, akan tetapi, si wākif itu tidak mempunyai hak untuk 

menggunakan harta tersebut (tasaruf) selama masa wakafnya belum habis. 

                                                           
85 Adil Akhyar Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, “Analisis Yuridis 

Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2004 Tentang Wakaf,” Jurnal Ilmiah Metadata 4, no. 1 (2022), h. 152. 

86 Wulan Sulistya Ambarwati and Muhammad Hasanuddin, “Analisis Faktor–Faktor 
Yang Mempengaruhi Persepsi Wakif Tentang Wakaf Uang,” LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri 
Halal 2, no. 1 (2022), h. 126. 
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Jika dalam sighat atau ikrar wakaf si wākif tidak menyatakan dengan tegas 

tenggat waktu perwakafan yang ia kehendaki, maka dapat diartikan bahwa ia 

bermaksud mewakafkan hartanya itu selamanya (mu’abbad).87 

c. Ulama Syafi’iyah 

Imam al-Syafi’i menamakan wakaf dengan istilah-istilah: al-shadaqat, 

al-shadaqat al-muharramat, atau al-shadaqat al-muharramat al-mauqufat. 

Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan serta kekal bendanya 

(tidak lenyap) dengan tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda 

tersebut, disalurkan kepada sesuatu yang diperbolehkan yang ada.88 

d. Ulama Hanabilah  

Wakaf adalah menahan pokok benda wakaf dan menyedekahkan 

hasilnya, makna wakaf tersebut menunjukkan bahwa ada dua esensi dalam 

wakaf, yaitu unsur kekalnya benda yang diwakafkan dan adanya manfaat 

(hasil) dari benda wakaf tersebut.89 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan 

bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wākif untuk memisahkan dan/atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya. 

UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf: “Pihak yang mewakafkan tanahnya 

harus mengikrarkan kehendak secara jelas dan tegas kepada Nazhir di 

hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pasal 17 

ayat (1) dan ayat (2) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar 

                                                           
87 Adil Akhyar Muhammad Idham Kholid Lubis, Mustamam, “Analisis Yuridis 

Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
2004 Tentang Wakaf,”, h. 153. 

88 Amaliah and Syamsul., h. 75. 

89 Harnides Harnides and Erha Saufan Hadana, “Pengalihfungsian Wakaf Menurut 
Hukum Islam,” Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi 10, no. 1 (2021), h. 83. 
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Wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. 

Apabila berupa badan hukum, maka yang berhak mengucapkan ikrarnya 

adalah pengurusnya yang sah menurut hukum atas nama badan hukumnya 

dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.90  

Wakaf adalah suatu bentuk amal dalam agama Islam di mana 

seseorang atau lembaga menyisihkan sebagian dari harta atau propertinya 

untuk kepentingan umum atau khusus, dengan tujuan untuk memanfaatkan 

hasil dari harta tersebut dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan yang 

bermanfaat bagi masyarakat. Dalam konteks hukum Islam dan sebagian 

sistem hukum di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, wakaf 

memiliki peranan penting dalam memberikan dukungan finansial untuk 

berbagai kegiatan, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan 

infrastruktur sosial, dan lain sebagainya. 

Dengan pengertian ini, wakaf dapat diterapkan pada barang-barang, 

manfaat, atau hak yang memiliki nilai materi, karena semuanya termasuk 

dalam kategori harta, yang bisa bersifat abadi atau sementara. Dalam konsep 

ini, ada beberapa poin yang dapat dimengerti, yaitu: 

1) Menyimpan harta yang memberikan manfaat dan memiliki nilai 

ekonomi dapat memenuhi syarat untuk disisihkan sebagai wakaf. 

2) Harta bergerak seperti gedung, tanah, dan benda-benda bergerak 

seperti buku dan kendaraan yang dapat memberikan manfaat juga 

dapat dimasukkan ke dalam kategori harta yang layak diwakafkan. 

3) Meningkatkan dan menjaga harta agar memberikan manfaat 

berulang-ulang, seperti dalam wakaf uang. 

                                                           
90 Suparyanto dan Rosad (2015, Buku Ajar Manajemen Wakaf, Suparyanto Dan Rosad 

(2015), 5, 2020, h. 3. 
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4) Jika barang tersebut dapat digunakan secara berulang dengan jangka 

waktu pendek atau lama, hal ini dapat menghasilkan amal jariyah. 

2. Dasar Hukum Wakaf 

Dalam Al-Qur'an, istilah "wakaf" tidak secara eksplisit disebutkan, 

sehingga bukti yang digunakan adalah indikasi yang mengacu pada harta 

yang memberikan manfaat.91 Ini juga dapat ditemukan dalam beberapa 

tindakan dan contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. serta dalam 

tradisi dari para sahabat-sahabatnya. Adapun dasar hukum wakaf adalah 

sebagai berikut: 

a. Al-Qur’an 

Sejumlah ayat dalam al-Qur’an memberikan inspirasi dan landasan 

dalam konteks wakaf. Beberapa diantaranya adalah: 

1) QS al-Baqarah/2: 261.  

ةٍَ لَِحَبَّ
َ
مَث
 
كَ ِ
ّّ
َسَبِيْلَِاللّٰ ْ ي ِ

 
هُمَْف

 
مْوَال

 
َا
َ
وْن

ُ
فِق
ْ
ذِيْنََيُن

َّ
لَُال

َ
َمَث لِّ

 
كَ ْ ي ِ
 
ابِلََف

َ
َسَبْعََسَن

ْ
ت
َ
بَت
ٍْۢ
ن
 
ا

َ لِيْم 
َ
َع َوَاسِع  ُ

ّّ
ءَُۗوَاللّٰ

ۤ
ا
َ
ش عِفَُلِمَنَْيَّ

 
َيُض ُ

ّّ
ةٍََۗوَاللّٰ َحَبَّ

ُ
ة
َ
ائ ةٍَمِّ

 
بُل
ٍْۢ
 سُن

Terjemahnya: 

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan 
Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) 
yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus 
biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. 
Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.92 

Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk 

kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha 

penyelidikan ilmiah dan lain-lain. 

                                                           
91 Asri Asri, Khaerul Aqbar, and Azwar Iskandar, “Hukum Dan Urgensi Wakaf Tunai 

Dalam Tinjauan Fikih,” BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 1, no. 1 (2020), h. 84 
. 

92 Kementerian Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya, QS al-Baqarah/2: 261, h. 44. 
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2) QS al-Baqarah/2: 267. 

رْضََِۗوََ
َ ْ
نََالَ مَْمِّ

 
ك
 
ل اَ
َ
رَجْن

ْ
خ
 
َا
ٓ
ا مَْوَمِمَّ

ُ
سَبْت

 
كَ تَِمَا ب  يِّ

َ
مِنَْط وْاَ

ُ
فِق
ْ
ن
 
ا اَ
ٓ
وْ
ُ
مَن
ٰ
ذِيْنََا

َّ
ال هَاَ يُّ

 
ا
َي ٓ

َ
لَ

يَمََّ
َ
َت َ

ّّ
َاللّٰ

َّ
ن
 
ا اَ
ٓ
مُوْ
 
ل
ْ
فِيْهََِۗوَاع وْاَ

ُ
مِض

ْ
غ
ُ
َت
ْ
ن
 
َا
ٓ َّ
خِذِيْهَِاِلَ

ٰ
مَْبِا

ُ
سْت
 
َوَل
َ
وْن

ُ
فِق
ْ
ن
ُ
َت
ُ
ه
ْ
َمِن

َ
بِيْث

َ
خ
ْ
ال مُواَ

َ
 
َحَمِيْد ي  ِ

تّ 
َ
 غ

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil 
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan 
dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu 
infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan 
memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah 
Maha Kaya lagi Maha Terpuji.93 

3) QS al-Hajj/22: 77. 

َ
َ
لِحُوْن

ْ
ف
ُ
مَْت
 
ك
َّ
عَل
 
َل َ ْ ب 

َ
خ
ْ
ال واَ

 
عَل
ْ
مَْوَاف

 
ك رَبَّ وْاَ

ُ
بُد
ْ
وَاع وْاَ

ُ
وَاسْجُد عُوْاَ

 
ارْك واَ

ُ
مَن
ٰ
ذِيْنََا

َّ
ال هَاَ يُّ

 
ا
۩َۚي ٓ  

Terjemahnya:  

Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah 
Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.94 

Ayat-ayat di atas merujuk kepada petunjuk Allah kepada para 

hambanya yang beriman untuk mengeluarkan sebagian dari harta yang 

mereka cintai sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Tindakan ini 

dimaksudkan untuk memberikan manfaat kepada sesama melalui 

penggunaan harta yang bermanfaat, sehingga akan menghasilkan berbagai 

kebaikan yang berlimpah. Dengan berwakaf, manfaat dari tindakan tersebut 

akan berlangsung lebih lama dan memberikan dampak positif kepada orang 

lain, yang pada gilirannya akan menghasilkan pahala yang terus mengalir 

bagi wākif. 

                                                           
93 Kementerian Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya, QS al-Baqarah/2: 267, h. 45. 

94 Kementerian Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya, QS al-Hajj/22: 77, h. 341. 
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b. Hadits 

Para ulama menilai bahwa wakaf termasuk juga sedekah yang dinilai 

pahalanya senantiasa mengalir selagi manfaatnya masih bisa dipetik. 

Dalam konteks inilah maka para fuqaha’ mengemukakan hadis Nabi 

saw yang berbicara tentang keutamaan sedekah jariyah sebagai salah satu 

sandaran dasar hukum wakaf. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah 

ra bahwa Rasulullah saw bersabda: 

َُ
َّ
َاللّٰ

َّ
َصَل ِ

َّ
َرَسُولََاللّٰ

َّ
ن
 
َأ
َ
رَيْرَة

ُ
َه ي ب ِ

 
نَْأ

َ
عََع

َ
ط
َ
ق
ْ
َان
ُ
سَان

ْ
س ِ
ْ
َاإِ

َ
مَات اَ

َ
الََذِذ

َ
مََق

َّ
يْهَِوَسَل

 
ل
َ
َع

وَ
ُ
ع
ْ
َيَد دٍَصَالِح 

 
وَْوَل

 
عَُبِهَِأ

َ
ف
َ
ت
ْ
مٍَيُن

ْ
وَْعِل

 
ةٍَجَارِيَةٍَأ

َ
ق
َ
َمِنَْصَد

َّ
ةٍَذِلَ

َ
ث
َ
لً
َ
َمِنَْث

َّ
َذِلَ

ُ
ه
 
مَل
َ
َع
ُ
ه
ْ
ن
َ
ع
َ
ُ
ه
 
 ل

Artinya:  

Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah 
segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang 
bermanfaat baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya.95 

Makna sedekah jariyah dalam hadis ini berdasarkan pandangan para 

ulama adalah wakaf, imam Nawawi dalam syarah ṣahih Muslim berkata 

bahwa dalam hadis tersebut ada dalil benarnya hukum wakaf dan agungnya 

pahala bagi yang melakukannya.96 

3. Macam-Macam Wakaf 

Wakaf terbagi menjadi tiga macam, yaitu: berdasarkan tujuannya, 

berdasarkan batasan waktunya, dan berdasarkan penggunaannya:97 

a. Wakaf berdasarkan tujuannya 

                                                           
95 Hadits Shahi Muslim - Kitab Wasiat, No. 3084. 

96 Abdul Wahab Syakhrani et al., “Petunjuk Rasulullah Saw Tentang Keutamaan 
Orang Yang Berilmu,” Adiba: Journal of Education 2, no. 3 (2022), h. 381. 

97 Yudi Permana and Meirani Rahayu Rukmanda, “Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar 
Hukum, Dan Implementasinya Di Indonesia,” Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis 
Syariah 3, no. 2 (2021), h. 165. 
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1) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi), yaitu apabila 

tujuan wakafnya untuk kepentingan umum. 

2) Wakaf keluarga (dzurri), yaitu apabila tujuan wakaf untuk 

memberikan manfaat kepada wākif, keluarganya, keturunannya, dan 

orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit 

atau sehat, dan tua atau muda. 

3) Wakaf gabungan (musytarak), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk 

umum dan keluarga secara bersamaan. 

b. Wakaf berdasarkan batasan waktunya 

1) Wakaf abadi 

Apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah 

dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh 

wākif sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian hasilnya untuk 

disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan 

wakaf dan menggantikan kerusakannya. 

2) Wakaf Sementara 

Apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak 

ketika dipergunakan tanpa memberikan syarat untuk mengganti bagian yang 

rusak. Wakaf sementara juga bisa disebabkan keinginan wākif yang 

memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya. 

c. Wakaf berdasarkan penggunaannya 

1) Wakaf Langsung 

Wakaf yang produk barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, 

seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan mengajar, rumah sakit 

untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya. 
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2) Wakaf Produktif 

Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan 

hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. 

D. Konsep Sukuk 

1. Pengertian Sukuk 

Sukuk merupakan jamak dari sakk atau obligasi syariah98 sesuai 

dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.32/DSN-MUI/IX/2002 merupakan 

suatu surat berharga yang berjangka panjang berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah yang dikeluarkan emiten pemegang sukuk atau obligasi syariah dan 

mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi 

syariah berupa bagi hasil serta membayar dana obligasi atau sukuk pada saat 

jatuh tempo. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sukuk 

merupakan surat pengakuan kerjasama yang memiliki ruang lingkup yang 

lebih beragam dibandingkan hanya sekedar surat pengakuan utang. 

Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh berbagai akad yang telah digunakan 

seperti akad mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), salam, istishna’ 

dan ijarah (sewa menyewa).99 

Istilah sukuk berasal dari bentuk jamak dari bahasa Arab ‘sak’ atau 

sertifikat. Secara singkat, Accounting and Auditing Organisation for Islamic 

Financial Institution (AAOIFI) mendefinisikan, sukuk sebagai sertifikat 

                                                           
98 Reinhard Heyd, “Tafsir Dan Hadist Sukuk Obligasi Syariah (Mengungkap Konsep 

Transaksi Kebatilan Dalam QS An-Nisa: 29,” Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan 4, no. 6 
(2022), h. 2. 

99 Maria Ulfa and Nadia Roosmalitas Sari, “Pengaruh Sukuk, Reksadana Dan Saham 
Syariah Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2017-2020,” JEMBA 
Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Vol.1, No., no. 4 (2022), h. 557. 
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bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas 

suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau 

kegiatan investasi tertentu.100 

Abdul Manan mendefinisikan Sukuk atau obligasi syariah sebagai 

surat berharga dalam instrumen investasi yang diterbitkan berdasar suatu 

transaksi atau akad syariah yang melandasinya (underlying transaction), 

yang dapat berupa ijarah (sewa), Muḍharabah (bagi hasil), musyarakah, atau 

yang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa sukuk adalah sertifikat berbentuk 

surat berharga yang diterbitkan berdasarkan akad syariah yang merupakan 

bukti atas suatu asset atau hak manfaat.101 Accounting and Auditing 

Organisation for Islamic Financial Institution (AAOIFI) mendefinisikan “sukuk 

sebagai sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang 

tidak dibagikan atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan 

atas proyek atau kegiatan investasi tertentu”.102 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Sukuk merupakan sertifikat yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas 

aset yang berbentuk fisik, manfaat, atau layanan, atau kepemilikan dalam 

suatu proyek atau aktivitas investasi tertentu. Hal ini terjadi setelah dana 

dari Sukuk telah diterima, pemesanan telah ditutup, dan dana tersebut 

dimanfaatkan sesuai dengan tujuan penerbitan Sukuk. Sementara itu, 

menurut fatwa Dewan Standar Syariah Majelis Ulama Indonesia nomor 

                                                           
100 Ofi Maulidya Widyawati, Nurhayati, and Kania Nurcholisah, “Pengaruh Rasio 

Profitabilitas Dan Rasio Likuiditas Terhadap Peringkat Sukuk Korporasi Perusahaan Periode 
2015-2018,” Jurnal Riset Akuntansi 1, no. 1 (2021), h. 2. 

101 Danang Purbo Raharjo and Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 
“Penerapan Wakaf Saham Di Indonesia Dalam Perspektif Islamic Social Finance Abdul 
Manan,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 8, no. 1 (2022), h. 408. 

102 Widyawati, Nurhayati, and Nurcholisah., h. 3. 
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32/DSN-MUI/IX/2002, obligasi syariah (Sukuk) diartikan sebagai surat 

berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah, dikeluarkan oleh 

emiten kepada pemegang obligasi syariah. Surat ini mewajibkan emiten 

untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah dalam 

bentuk bagi hasil, margin/fee, serta melakukan pengembalian dana obligasi 

pada saat jatuh tempo. 

Dalam pandangan kontemporer Islam, sukuk juga dikenal sebagai 

instrumen sekuritisasi yang diterbitkan oleh pihak penerbit. Meskipun sukuk 

serupa dengan obligasi, terdapat perbedaan dalam hal pembayaran imbalan, 

di mana obligasi mengandalkan bunga sedangkan sukuk berpegang pada 

prinsip syariah. Data empiris menunjukkan bahwa sukuk telah secara meluas 

dimanfaatkan oleh komunitas Muslim sejak abad pertengahan, berbentuk 

surat berharga yang merepresentasikan kewajiban pembiayaan yang berasal 

dari transaksi perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. 

2. Landasan Hukum Sukuk 

 Landasan hukum dalam Islam terhadap sukuk terdapat dalam Al 

Qur’an, Hadis, dan Ijma’ para Ulama. 

a. Al-Qur’an 

1) QS. al-Baqarah/2: 275   

َا
َ
لَ واَ ب  َالرِّ

َ
وْن
 
ل
 
ك
ْ
ذِيْنََيَأ

َّ
ل
َ
َُ

ۗ مَسِّ
ْ
نَُمِنََال

 
يْط

َّ
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ُ
ه
ُ
ط بَّ

َ
خ
َ
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وْمَُال

ُ
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كَ
َّ
َاِلَ

َ
وْمُوْن

ُ
يَق

مَنَْجََ
َ
ََف

ۗ
وا ب  مََالرِّ بَيْعََوَحَرَّ

ْ
َال ُ

ّّ
َاللّٰ حَلَّ

 
َوَا

ۘ
وا ب  لَُالرِّ

ْ
بَيْعَُمِث

ْ
مَاَال

َّ
اِن اَ
ٓ
وْ
 
ال
َ
هُمَْق

َّ
ن
 
َبِا
َ
لِك ءَهَٗذ 

ۤ
ا

َ
َ
َف

 
هٰ
َ
ت
ْ
ان
َ
هَٖف بِّ نَْرَّ َمِّ

 
ة
 
بَُمَوْعِظ صْح 

 
َا
َ
ك ىِٕ

ٰۤ
ول
 
ا
َ
َف
َ
اد
َ
ََۗوَمَنَْع ِ

ّّ
َاللّٰ

 
َاِلَ

ٓ
مْرُهٗ

 
َوَا
ۗ
فَ
 
سَل َمَاَ

ٗ
ه
 
ل

َ
َ
وْن

ُ
لِد
 
مَْفِيْهَاَخ

ُ
ارََِۚه

َّ
 الن

Terjemahnya: 

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat 
berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena 
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kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa 
jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual 
beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya 
peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti 
sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi 
riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.103 

 

b. Hadits 

1) Hadits Qudsi riwayat Abu Dawud, al-Daruquthi dan al-Hakim dari 

Abu Hurairah. 

َ
َ
ان َحَيَّ ي ب ِ

 
نَْأ

َ
انَِع

َ
بْرِق َبْنَُالزِّ

ُ
د مُحَمَّ اَ

َ
ن
َ
ث
َّ
َحَد ُّ يصِي مِصِّ

ْ
َال
َ
يْمَان

 
َبْنَُسُل

ُ
د مُحَمَّ اَ

َ
ن
َ
ث
َّ
حَد

َِ
َّ َالش 

ُ
الِث

َ
ث اَ
َ
ن
 
ولَُأ

ُ
َيَق َ

َّ
َاللّٰ

َّ
الََذِن

َ
َق
ُ
عَه
َ
َرَف
َ
رَيْرَة

ُ
َه ي ب ِ

 
نَْأ

َ
بِيهَِع

 
نَْأ

َ
َع ِّ يْمِي

َّ
مَْالت

 
ل َمَاَ ِ

ي ْ 
 
يك

َمِنَْبَيْنِهِمَا
ُ
رَجْت

َ
َخ
ُ
ه
َ
ان
َ
خ اَ

َ
إِذ
َ
َف
ُ
صَاحِبَه مَاَ

ُ
ه
ُ
حَد

 
نَْأ

ُ
 يَخ

Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al 
Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az-
Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah 
dan ia merafa’kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: 
“Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersukutu, selama 
tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada 
sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari 
keduanya.”104 

2) HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf 

 

َ
َ
حَسَنَُبْنَُع

ْ
ال اَ
َ
ن
َ
ث
َّ
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َّ
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َبْنَُع ُ ثِب 
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َ
ن
َ
ث
َّ
َحَد دِيُّ
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ْ
َال امِر 
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ع بُوَ
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َ
ن
َ
ث
َّ
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َّ
لً
َ
خ
ْ
َال ٍّ لِي
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َّ
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َ
َع ُ

َّ
َاللّٰ
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َّ
َرَسُولََاللّٰ

َّ
ن
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ِّ
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َ
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نَْأ

َ
َع ُّ ي ِ
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ْ
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ْ
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ُ
ح
ْ
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َ
َق

َ
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ْ
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وَْأ
 
َأ
ا
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َ
مََحَلً حَرَّ حًاَ

ْ
َصُل

َّ
َذِلَ ي  َ

َ
 
حَدِيث اَ

َ
ذ
َ
عِيسَََه بُوَ

 
الََأ

َ
ق َحَرَامًاَ حَلَّ

 
وَْأ
 
َأ
ا
لَ
َ
مََحَلً اَحَرَّ

ً
ط ْ

َ َش 
َّ
وطِهِمَْذِلَ ُ

ُ َش 
 

ل
َ
ع

َ
 
َصَحِيح  حَسَن 

Artinya: 

                                                           
103 Kementerian Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya, QS al-Baqarah/2: 275, h. 47. 

104 Riska Delta Rahayu and Moh. Andre Agustianto, “Analisis Implementasi Cash 
Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah,” Management of Zakat and 
Waqf Journal (MAZAWA) 1, no. 2 (2020), h. 153. 
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Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Khalal, telah 
menceritakan kepada kami Abu Amir Al’Aqadi, telah menceritakan 
kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin ‘Auf Al-Muzani dari 
ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahum ‘alaihi 
wasallam bersabda: “Perdamaian diperbolehkan di antara kaum 
muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan 
syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram”.105 

Hadits ini menjelaskan tentang kebolehan melakukan transaksi 

diantara kaum muslimin dengan cara yang halal dan memberikan syarat 

transaksi dengan cara yang halal juga. Pada dasarnya larangan transaksi 

adalah transaksi yang terindikasi riba pada pelaksanaannya. Pada masa Arab, 

ada enam jenis barang yang diidentikkan sebagai uang (alat tukar), empat 

diantaranya adalah bahan makanan seperti: biji-bijian, gandum, tepung, dan 

garam. Dua diantaranya adalah emas dan perak.106 

Imam Abu Hanifah memberikan tanggapan kebolehan terhadap jual 

beli real properti sebelum dimiliki oleh penjual, dengan melihat 

perkembangan zaman dan maslahat yang ada pada transaksi tersebut. Sukuk 

dilaksanakan berlandaskan kerjasama (Musyarakah) dalam mendanai 

sebuah proyek atau usaha investasi jangka menengah dan jangka panjang 

yang sesuai dengan kaidah ‚al-Ghunmu bil ghurmi‛ (keterlibatan yang sama 

dalam memperoleh keutungan dan kerugian). Sementara itu, Dewan Syariah 

Nasional mengizinkan transaksi sukuk dengan merujuk pada prinsip fikih: 

Kaidah dasar ini mengindikasikan bahwa semua jenis muamalah 

diperbolehkan, kecuali jika ada bukti atau elemen yang menjadikan transaksi 

tersebut tidak sah. Implikasi dari prinsip ini adalah bahwa segala bentuk 

                                                           
105 Widya Ratna Sari dkk, “Kajian Hadits Tentang Perjanjian Dalam Mewujudkan 

Perdamaian Pada Pembiayaan Ijarah Multijasa Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” Jurnal 
Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (JEBAKU) 3, no. 2 (2023), h. 194. 

106 Misissaifi, “Investasi Syariah Melalui Surat Berharga Syariah Negara (Teori Dan 
Implementasi).”, h. 231. 
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inovasi yang diterapkan dalam konteks ekonomi sah dan diperbolehkan, 

selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. 

c. Ijma 

Dewan Syariah Nasional (DSN) Indonesia memperbolehkan adanya 

kegiatan sukuk dengan berlandaskan pada kaidah fiqh berikut:  “Hukum asal 

muamalah itu adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya” Sukuk dapat 

diterbitkan oleh pemerintah maupun korporasi. Penerbitan sukuk memiliki 

peranan dalam penyeimbang neraca dan mendukung anggaran pemerintah, 

dimana sukuk dapat memperluas sumber pembiayaan selain dari obligasi 

dan sumber lainnya. Selain itu sukuk juga dapat mendorong pertumbuhan 

dan perkembangan pasar keuangan Islam di Indonesia. Adanya sukuk 

sebagai bentuk pendanaan sekaligus investasi yang ditawarkan sesuai 

dengan ketentuan dan akad yang berlaku untuk menghindari riba.107 

3. Sejarah Perkembangan Sukuk 

Sukuk bukan lagi merupakan konsep atau produk baru, sebab sukuk 

telah dikenal sejak zaman abad pertengahan dan kemudian diadaptasi ulang 

pada abad ke-21 sebagai instrumen keuangan syariah modern. Secara umum, 

perkembangan sukuk dapat dibagi menjadi dua periode, yakni periode klasik 

dan periode kontemporer. 

a. Periode Klasik 

Terminologi Sukuk dapat dijumpai dalam berbagai literatur Islam 

klasik, mulai dari awal mula Islam (abad ke-6 M) dengan beragam variasi 

penamaan seperti sakk, sukuk, atau Sakaik. Istilah ini memiliki makna 

                                                           
107 Riska Delta Rahayu and Moh. Andre Agustianto, “Analisis Implementasi Cash 

Waqf Linked Sukuk (CWLS) Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah,” Management of Zakat and 
Waqf Journal (MAZAWA) 1, no. 2 (2020), h. 153. 
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sebagai dokumen atau sertifikat. Dalam kitab al-Muwatta' yang ditulis oleh 

Imam Malik, disebutkan bahwa sukuk telah digunakan sejak abad pertama 

hijriyah, pada masa pemerintahan khalifah al-Marwan bin al-Hakam pada 

masa Dinasti Umayyah.108 

Kemudian, sukuk mengalami perkembangan dan diaplikasikan 

sebagai sarana untuk pembayaran dan perdagangan. Pada era tersebut, 

sukuk umumnya dimanfaatkan oleh pedagang Muslim sebagai dokumen yang 

mengkonfirmasi tanggung jawab finansial sebagai hasil dari transaksi 

perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Seiring berjalannya waktu, 

ketika perdagangan internasional berkembang antara pedagang Muslim dan 

Barat, khususnya para pedagang Yahudi pada abad ke-18 M, maka 

penggunaan sukuk mulai dikenal dan diadopsi secara luas oleh negara-

negara di wilayah Barat. 

b. Periode Kontemporer 

Penerbitan sukuk sebagai sarana pendanaan dimulai pada tahun 1775 

Masa, yakni pada masa pemerintahan Kekhalifahan Turki Utsmani. Pada saat 

itu, pemerintah Turki Utsmani menerbitkan esham untuk mengatasi defisit 

fiskal negara setelah mengalami kekalahan dari Rusia. Proses penerbitan 

sukuk tersebut melibatkan sekuritisasi pendapatan dari bea cukai tembakau, 

dimana para investor akan memperoleh pengembalian variabel return 

sepanjang masa hidup mereka. Walau demikian, pemerintah Turki juga 

memegang hak untuk membeli kembali esham tersebut berdasarkan 

kebijaksanaan pemerintah.109 

                                                           
108 Direktorat Jendral Pengelolaan dan Resiko Kementerian Keuangan RI, Sukuk 

Negara. Instrumen Keuangan Berbasis Syariah, h. 21. 

109 Direktorat Jendral Pengelolaan dan Resiko Kementerian Keuangan RI, Sukuk 
Negara. Instrumen Keuangan Berbasis Syariah, h. 22.  
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Seiring dengan meningkatnya penerbitan obligasi konvensional yang 

menggunakan bunga pada abad ke-19, para ilmuwan Muslim mulai mencari 

alternatif instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Upaya ini dimulai 

pada tahun 1978 di Yordania, ketika pemerintah Yordania memberikan izin 

kepada bank Islam Jordan untuk menerbitkan obligasi syariah, yang lebih 

dikenal sebagai obligasi muqaradah. Langkah ini kemudian diikuti oleh 

pengesahan Muqaradah Act pada tahun 1981.110 Pada tahun 2008 Indonesia 

mencatat sejarah baru dengan mengeluarkan undang-undang No. 19/2008 

tentang surat berharga (SBSN) atau undang-undang sukuk negara (Sovereign 

Sukuk),111 meskipun terlambat namun tetap diberikan apresiasi tinggi karena 

pihak swasta sudah lebih dahulu melakukannya meskipun pangsanya kecil.112 

Dengan diberlakukannya UU Sukuk Negara dan penerbitan Sukuk oleh 

pemerintah, maka sukuk menjadi instrumen pembiayaan dalam ekonomi 

syariah yang diakui sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor. 

Dengan kepercayaan ini minat investor akan lebih tinggi sehingga akan 

meningkatkan perkembangan sukuk di Indonesia. 

E. Konsep Waqf Linked Sukuk 

1. Pengertian Waqf Linked Sukuk 

Waqf Linked Sukuk atau di istilahkan juga Cash Waqf Linked Sukuk 

(CWLS) adalah investasi dana wakaf uang pada sukuk negara yang 

                                                           
110 Direktorat Jendral Pengelolaan dan Resiko Kementerian Keuangan RI, Sukuk 

Negara. Instrumen Keuangan Berbasis Syariah, h. 22. 

111 SIti Latifah, “Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam 
Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 3 
(2020), h. 266. 

112 Maula Nasrifah, “Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Syariah,” 
Jurnal Asy-Syarifah 5, no. 2 (2019), h. 35. 
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diterbitkan oleh pemerintah untuk menfasilitasi wākif dalam program 

pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. CWLS ini 

Instrumen keuangan yang mengintegrasikan antara wakaf dan sukuk dengan 

tujuan lebih produktif dan lebih optimal dalam pengembangan wakaf, dalam 

istilah fiqh waqf linked sukuk ini disebut sebagai Sukuk al-Intifa’.113 Aset 

wakaf digunakan sebagai underlying (pendukung) penerbitan sukuk, dimana 

sukuk adalah sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan 

yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak manfaat, dan jasa-jasa atau 

kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu.  Penerbit sukuk 

berbasis wakaf ini bisa dari berbagai pihak pelaku pasar bahkan swasta. 

Bahkan dari sisi cost, penerbitan sukuk berbasis wakaf akan lebih efisien, 

karena underlying aset berupa tanah disediakan oleh pengelola wakaf 

(Nadzir), baik wakaf yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. 

Intergarasi wakaf sukuk ini adalah salah satu ijtihad yang dilakukan 

untuk pemanfaatan sukuk dan wakaf menjadi lebih luas dan lebih optimal, 

karena ajaran Islam sangat fleksibel sehingga cocok untuk setiap zaman, 

hukum fikih muamalat adalah hukum Mutaghayyarat menyesuaikan zaman. 

Wakaf berbasis sukuk ini atau Waqf Linked Sukuk adalah inovasi 

instrumen syariah yang bersifat sosial dimana wakaf ini dikumpulkan oleh 

Nazhir dan diserahkan kepada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf 

Uang kemudian dikelola dan diterapkan dalam instrumen sukuk negara yaitu 

SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang diterbitkan oleh Kementerian 

Keuangan.114 dalam memberdayakan banyaknya aset wakaf yang ada di 

                                                           
113 Rahayu and Agustianto, “Analisis Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) 

Perspektif Prinsip Ekonomi Syariah, h. 153.” 

114 Nur Dinah Fauziah dan Amalia Tulmafira, “Analisis Wakaf Linked Sukuk Untuk 
Memberdayakan Tanah Yang Tidak Produktif,” Al-Tsaman 2, no. 2 (2020): h. 78. 
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Indonesia. Selain itu Cash Waqf Linked Sukuk ini menjadi sumber dana 

alternatif bagi pemerintah sehingga akan mengurangi ketergantungan utang 

luar negeri jika dioptimalkan dengan baik. 

Pemerintah menerbitkan sukuk untuk Cash Waqf Linked Sukuk atau 

Wakaf Link to Sukuk dengan 4 macam, ada CWLS ritel dan CWLS non ritel, 

dengan seri SWR001, SWR002, SWR003, dan SWR004. 

2. Karakteristik dan Tujuan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) 

Cash Waqf Linked Sukuk Merupakan wujud nyata dukungan dan 

komitmen Kementerian Keuangan, BWI, Kemenag, dan BI terhadap upaya 

pengembangan dan inovasi dibidang keuangan dan investasi sosial Islam di 

Indonesia. Wakaf uang (perpetual atau temporer) dikonsolidasikan dan 

dioptimalkan untuk membiayai proyek-proyek sosial sehingga Kementrian 

Keuangan menerbitkan SBSN yang diperuntukkan bagi Nazhir dalam hal ini 

Lembaga Keuangan Syariah yang dipercayakan untuk mengelolanya sebagai 

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU). 

Karakteristik Cash Waqf Linked Sukuk ( CWLS) adalah:115 

a. Jika CWLS Ritel Diperuntukkan bagi investor/wākif individu dan institusi 

sedangkan CWLS non ritel diperuntukkan bagi institusi 

b. Tenor 2 tahun bagi CWLS ritel dan 5 tahun bagi CWLS non ritel. 

c. Sesuai prinsip syariah. 

d. Jika wakaf temporer maka 100% dana kembali ke investor/wākif, jika 

perpetual (permanen) maka dana akan dikelola oleh Nazhir 

e. Metode penjualan CWLS ritel minimum 1 juta rupiah dan berlaku 

kelipatan, sedangkan CWLS non ritel minimum 50 milyar. 

                                                           
115 Husni Nasir., h. 38. 
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Cash Waqf Linked Sukuk merupakan upaya pemerintah untuk 

mengembangkan dan berinovasi dalam sektor keuangan Islam di Indonesia. 

Tujuannya adalah agar para wākif, baik individu maupun institusi, merasa 

lebih yakin dan aman ketika melakukan wakaf, dengan menggunakan sukuk 

negara sebagai instrumen. Adapun tujuan dari Cash Waqf Linked Sukuk 

adalah:116 

a. Memudahkan masyarakat untuk berwakaf uang yang aman dan produktif 

b. Mengembangkan inovasi di bidang keuangan dan investasi sosial di 

Indonesia. 

c. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

d. Mendukung gerakan wakaf nasional, membantu pengembangan investasi 

sosial dan pengembangan wakaf produktif di Indonesia. 

e. Penguatan ekosistem wakaf uang di Indonesia. 

f. Mendorong konsolidasi dana-dana sosial Islam guna pembiayaan 

berbagai proyek maupun program sosial kemasyarakatan. 

g. Mendukung pengembangan pasar keuangan syariah terutama industri 

wakaf uang. 

h. Bagian dari upaya diversifikasi instrumen SBN dan investor. 

i. Mendorong diversifikasi bisnis perbankan syariah melalui optimalisasi 

peran LKSPWU. 

3. Mekanisme Cash Waqf Linked Sukuk 

Mekanisme dari CLWS ialah yang pertama, wakaf uang yang telah 

dilakukan oleh wakif kepada mitra nazhir/LKS PWU untuk selanjutnya 

dihimpun atau dikumpulkan oleh BWI selaku nazdir. Setelah itu BWI 

membeli SBSN dari kementrian keuangan dengan metode private placement 

                                                           
116 Husni Nasir, h. 39. 
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ataupun ritel. Selanjutnya Kementrian Keuangan menggunakan wakaf tunai 

SBSN (uang tunai yang sebelumnya dibeli oleh BWI) untuk mendanai proyek-

proyek pemerintah. Kemudian BWI akan menerima hasil pengembalian dari 

SBSN dan meneruskannya kepada mauquf alaih mitra nazhir (Bank 

Indonesia, 2020). Melalui CWLS, wakaf uang baik yang bersifat permanen 

maupun temporer akan dikonsolidasikan serta dioptimalkan guna 

membiayai proyek atau kegiatan sosial meliputi pembangunan dan 

pengembangan aset wakaf seperti madrasah, masjid, pesantren, klinik 

kesehatan dan sarana sosial lainnya yang dibiayai dari diskonto CWLS. Dapat 

juga digunakan sebagai pembiayaan dari pelaksanaan program sosial yang 

bersifat non fisik seperti program sosial untuk layanan kesehatan gratis bagi 

kaum dhuafa, santunan untuk anak yatim dan fakir miskin, dan lain 

sebagainya yang dibiayai dari kupon bulanan CWLS. 

F. Literasi Keuangan 

1. Pengertian Literasi Keuangan 

Pada tahun 2000, Studi yang dilakukan Mason & Wilson 

mengungkapkan literasi keuangan adalah kemampuan individu untuk 

menggunakan sumber informasi dalam proses pembuatan keputusan. 

Sumber informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai keuangan, 

selanjutnya dapat dibaca, dianalisis dan kemudian dapat dipraktekan dengan 

mengelola informasi tersebut, akhirnya informasi tersebut dapat 

dikomunikasikan untuk kesejahteraan keuangan dimasa yang akan datang.117 

                                                           
117 Kazia Laturette, Luky Patricia Widianingsih, and Lucky Subandi, “Literasi 

Keuangan Pada Generasi Z,” Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK) 9, no. 1 (2021): h. 148. 
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Organization for Economic Coopration and Development/OECD 

mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman atas 

konsep dan risiko keuangan, berikut keterampilan, motivasi serta keyakinan 

untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki dalam rangka 

membuat keputusan keuangan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan 

keuangan individu dan masyarakat dan berpartisipasi dalam kegiatan 

ekonomi.118 

Literasi keuangan atau dalam bahasa inggris disebut financial literacy 

adalah pengetahuan dan kemampuan yang diaplikasikan dalam pengambilan 

keputusan finansial yang efektif dan mengendalikan keuangan guna 

mencapai kemakmuran.119 Determinan literasi keuangan dipengaruhi oleh 

faktor demografi dan sosiekonomi. Pemahaman pada demografi adalah 

sebuah gambaran tetang latar belakang seseorang sehingga dapat 

mempengaruhi literasi keuangannya. Faktor-faktor yang dimaksud adalah 

pendapatan, investasi, perilaku keuangan, tingkat pendidikan dan 

pengalaman kerja.120 

Literasi keuangan erat kaitannya dengan kemampuan dan 

keterampilan individu untuk mengatur keuangan pribadi atau pun usaha. 

Beberapa ahli dan fakar, menyatakan pengertian literasi keuangan 

                                                           
118 Lailah Fujianti Mandagie, Yuana Rizky Octaviani, Meriam Febrianti, “Analisis 

Pengaruh Literasi Keuangan, Pengalaman Investasi Dan Toleransi Risiko Terhadap 
Keputusan Investasi (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Universitas Pancasila),” RELEVAN 1, 
no. 1 (2020): h. 38. 

119 W. Cipta Putra, P. A. J. K., “Pengaruh Literasi Keuangan, Jenis Kelamin Dan 
Pendapatan Terhadap Keputusan Investasi Karyawan Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan 
Gerokgak,” Prospek: Jurnal Manajemen Dan Bisnis 4, no. 3 (2022): h. 280. 

120 Baiq Fitri Arianti and Khoirunnisa Azzahra, “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi 
Literasi Keuangan : Studi Kasus UMKM Kota Tangerang Selatan,” Jurnal Manjemen Dan 
Keuangan 9, no. 2 (2020): h. 159. 
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diantaranya Lusardi dan Mitchell, menjelaskan bahwa literasi keuangan 

mengacu pada kemampuan kognitif dan pengetahuan keuangan individu 

yang memengaruhi sikap dan aktivitas keuangan yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan finansial. Huston menyatakan literasi keuangan adalah sebagai 

modal bagi manusia yang terdiri dari pengetahuan dan kemampuan yang 

dapat diterapkan dalam aktivitas keuangan yang berpengaruh terhadap 

perilaku keuangan dan kesejahteraan keuangan.121 

Menurut OJK pada tahun 2017, literasi keuangan merupakan 

pengetahuan keuangan sebagai upaya dalam peningkatan skill 

(keterampilan), knowledge (pengetahuan) serta confidence (keyakinan) 

konsumen agar bisa mengatur keuangan secara baik.122 Anisyah mengatakan, 

Tingkat pengetahuan tersebut akan mempengaruhi attitude dan perilaku 

sehingga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan 

keuangan sehingga mencapai kesejahteraan. Masyarakat tidak hanya 

memahami lembaga keuangan, produk dan jasa keuangan, tetapi juga dapat 

mengubah atau meningkatkan perilaku masyarakat dalam pengelolaan 

keuangan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.123 

 

                                                           
121 Gede Widiadnyana Pasek Kadek Prita Ary Astini, “Pengaruh Literasi Keuangan 

Terhadap Keputusan Investasi (Studi Eksperimen Di Gugus V Mandara Giri Kec. 
Kubutambahan),” JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha 
13, no. 3 (2022): h. 993. 

122 Ajeng Kartika Galuh Nurdien, Faiz Ghifary, “Pengaruh Literasi Keuangan Dan 
Literasi Digital Terhadap Preferensi Menggunakan QRIS BSI Mobile (Studi Kasusu Gen Z Di 
Kota Malang),” Islamic Economic and Finance in Focus 2, no. 4 (2023): h. 591.. 

123 Bunga Permata Sari et al., “Determinasi Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan 
Terhadap Kinerja Dan Keberlangsungan Usaha UMKM,” Owner: Riset & Jurnal Akuntansi 6, 
no. 3 (2022): h. 2841. 
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2. Tingkat Literasi Keuangan 

Berdasarkan hasil penelitian dari OJK pada tahun 2013 menyatakan 

bahwasannya ada empat jenis tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia, 

diantaranya:124 

a. Well Literate (21,84%) 

Well Literate yaitu kondisi seseorang yang memahami dan yakin 

terhadap produk dan jasa dari lembaga keuangan dengan baik yang meliputi 

tentang jenis-jenis produk, kelebihan dan kekurangan produk, keuntungan 

dan kerugian yang mungkin didapatkan dari produk tersebut, serta memiliki 

kemampuan untuk memanfaatkan dan mengoperasikan produk dan jasa 

tersebut.  

b. Sufficient Literate (75,69%)  

Sufficient Literate yaitu kondisi seseorang yang hanya memahami dan 

yakin terhadap produk dan jasa dari lembaga keuangan dengan baik, yang 

meliputi tentang jenis-jenis produk, kelebihan dan kekurangan produk, serta 

keuntungan dan kerugian yang mungkin didapatkan dari produk tersebut. 

Akan tetapi tidak memiliki kemampuan dalam memanfaatkan dan 

mengoperasikan produk dan jasa tersebut.  

c. Less Literate (2,06%) 

Less Literate adalah kondisi dimana seseorang hanya memiliki 

pemahaman dan keyakinan tentang produk dan jasa lembaga keuangan 

secara umum. 

                                                           
124 Kadek Prita Ary Astini., h. 994. 
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d. Not Literate (0,41%) 

Not Literate adalah kondisi seseorang yang sama sekali tidak memiliki 

pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk 

jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan 

produk dan jasa keuangan. 

Pengetahuan keuangan yang berkualitas sangat dibutuhkan guna 

memberikan dukungan terhadap semua fungsi ekonomi. Dengan demikian, 

semakin banyak orang mengetahui tentang fitur dari lembaga keuangan 

maka semakin meningkat pula siklus perekonomian karena banyaknya 

transaksi yang terjadi pada fitur keuangan tersebut. Sehingga pentingnya 

literasi keuangan juga dapat dirasakan karena telah memberikan dampak 

secara langsung terhadap perekonomian. 

3. Dimensi Literasi Keuangan 

Diterasi literasi keuangan terbagi ke dalam tiga bagian, diantaranya:125 

a. Pengetahuan keuangan, yaitu pengetahuan tentang keuangan pribadi 

yang meliputi pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai cara 

mengatur keuangan yang dimiliki secara pribadi, keluarga, maupun usaha 

yang dijadikan sebagai acuan dalam mengelola keuangan. 

b. Kemampuan keuangan, yaitu suatu kemampuan untuk menggunakan 

akal, pikiran, ide, dan keativitas dalam mengerjakan, mengubah ataupun 

membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan 

sebuah nilai dan hasil dari pekerjaan tersebut. 

                                                           
125 B. Zia. Carpena, F., S. Cole, J. Shapiro, Unpacking the Causal Chain of Financial 

Literacy. Policy Research Working Paper (Washintong DC: The World Bank, 2011). 
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c. Sikap keuangan ialah suatu keadaan, pikiran, pendapat, serta penilaian 

tentang keuangan. Sikap keuangan merupakan cara pandang seseorang 

terhadap keuangan. 

4. Literasi Keuangan Perspektif Islam 

Menurut Albaity & Rahman, literasi Keuangan Syariah didefinisikan 

sebagai standar ukur terhadap tingkat pengetahuan dan keterampilan 

seseorang untuk memahami pentingnya layanan keuangan syariah dan 

sekaligus memengaruhi sikap dan minat mereka dalam menggunakan 

layanan keuangan syariah.126 

Literasi Keuangan Syariah merupakan tolak ukur yang mengetahui 

seberapa pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang mengenai prinsip 

keuangan Islam pada lembaga jasa keuangan dan produk jasa keuangan 

syariah. Dengan pengaruh literasi keuangan yang baik maka diharapkan 

dapat membantu intensi dalam berwakaf pada CWLS. Dalam kaitannya 

dengan Islam, Allah swt memuji orang yang memiliki literasi atau ilmu yang 

tinggi dan menjanjikannya derajat yang tinggi. Hal ini sebagaimana dalam QS. 

Al-Mujadalah/58: 11. 
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Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu 
“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,َ ”lapangkanlah, niscaya 

                                                           
126 M and Rahman Albaity, “The Intention To Use Islamic Banking: An Exploratory 

Study To Measure Islamic Financial Literacy,” International Journal of Emerging Markets 14, 
no. 5 (2019): h. 989. 
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Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, 
“Berdirilah,َ ”(kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat 
orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 
ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu 
kerjakan.127 

Quraish Shihab, dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Islam sangat 

menganjurkan umatnya untuk mendalami ilmu pengetahuan dan segala 

sesuatu yang dikerjakan, termasuk dalam konteks beramal atau berwakaf. 

Hal ini sangat dianjurkan agar umat muslim tidak keluar dari jalan yang telah 

ditentukan Allah swt dan Rasul-Nya serta menjadi muslim yang bermartabat, 

baik di dunia maupun di akhirat.128 

G. Inklusi Keuangan 

1. Pengertian Inklusi Keuangan 

Menurut Bank Indonesia, Inklusi keuangan mulai marak 

diperkenalkan pasca krisis tahun 2008 yang didasari oleh dampak krisis 

terhadap kelompok in the bottom of pyramid, yaitu orang yang 

berpendapatan rendah, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang 

tidak memiliki dokumen indentitas legal, dan masyarakat pinggiran dimana 

tidak tersentuh oleh sektor perbankan (unbanked) tercacat sangat tinggi di 

luar negara maju.129 Zins & Weill, memaparkan bahwa inklusi keuangan 

mengacu pada akses universal ke berbagai layanan keuangan dengan biaya 

yang rasional. Peningkatan pertumbuhan inklusif merupakan tujuan utama 

                                                           
127 Kementerian Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya, QS al-Mujadalah/58: 11, h. 

543. 

128 Much Maftuhul Fahmi, “Pengembangan Theory Of Planned Behavior (TPB) Untuk 
Mengukur Minat Investasi Generasi Z Di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)” (2023), h. 62. 

129 Novia Yusfiyanti Laili and Rohmawati Kusumaningtias, “Efektivitas Inklusi 
Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa 
Tambakboyo),” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 3 (2020): h. 437. 
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dari program inklusi keuangan melalui penurunan angka kemiskinan, 

peningkatan pembangunan atau pemerataan distribusi pendapatan, serta 

peningkatan stabilitas sistem keuangan.130  

Menurut OJK terkait pengukuran kondisi inklusi keuangan melalui 

SNLKI sejak tahun 2013 hingga 2019, mendefinisikan inklusi keuangan 

merupakan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan 

jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana, inklusi 

keuangan merupakan sebuah kondisi dimana setiap anggota masyarakat 

mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal.131 

Strategi Nasional Keuangan Inklusif Bank Indonesia (SNKI) 

mendefinisikan inklusi keuangan sebagai hak bagi setiap individu dalam 

mengakses dan mendapatkan layanan maksimal dari lembaga keuangan 

secara informatif dan tepat waktu, dengan biaya terjangkau, serta tetap 

memperhatikan kenyamanan dan hormat terhadap harkat dan 

martabatnya.132 

Definisi inklusi keuangan yang tercantum dalam Peraturan Presiden 

Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (PerPres 

SNKI), adalah sebuah kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai 

akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat 

                                                           
130 Setyo Wahyu Sulistyono Anindyntha, Firdha Aksari, “Pengaruh Inklusi Keuangan 

Denga Integrasi Fintech Pada Stabilitas Keuangan Di Indonesia,” Inovasi: Jurnal Ekonomi, 
Keuangan Dan Manajemen 18, no. 3 (2022): h. 562. 

131 Otoritas Jasa Keuangan, “Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-
2025,” Otoritas Jasa Keuangan, 2019, h. 42. 

132 Mei Ruli Ninin Hilmawati and Rohmawati Kusumaningtias, “Inklusi Keuangan 
Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlangsungan Sektor Usaha Mikro Kecil 
Menengah,” Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen 10, no. 1 (2021): h. 137. 
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waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan 

dan kemampuan masing-masing.133  

Dalam perkembangannya, upaya dalam meningkatkan inklusi 

keuangan tidak hanya sebatas pengembangan produk dan layanan jasa 

keuangan tetapi juga meliputi empat elemen inklusi keuangan lainnya yaitu 

perluasan akses keuangan, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan, 

penggunaan produk dan layanan jasa keuangan, serta peningkatan kualitas 

baik kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan maupun 

kualitas produk dan layanan jasa keuangan itu sendiri.134 

Inklusi keuangan dapat definisikan sebagai proses kemudahan akses 

jasa keuangan secara akurat dan tepat waktu dan dapat memberikan 

kredit/pinjaman terhadap kelompok minoritas/lemah ekonomi dengan biaya 

yang dapat mereka jangkau, sesuai dengan salah satu fokus dari United 

Nations Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan inklusi 

keuangan sebagai faktor utama untuk meraih perkembangan berkelanjutan 

secara Internasional.135 

Menurut Rusdianasari, konsep inklusi keuangan mencakup dua 

dimensi utama, yaitu: (1) inklusi keuangan mengacu pada pelanggan yang 

memiliki akses ke berbagai layanan keuangan formal, dari layanan kredit dan 

tabungan sederhana hingga yang lebih kompleks seperti asuransi dan 

                                                           
133 Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, and Mulawarman Hannase, “Layanan Digital Bank 

Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah,” Syarikat: 
Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 5, no. 1 (2022): h. 36. 

134 Rahayu Febriaty, “Pengaruh Inklusi Keuangan Pada Era Digital Economi 
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” Seminar of Social Sciences Engineering & 
Humaniora 6, no. September 2018 (2020): h. 225. 

135 Vivi Usmayanti, Melani Kadar, and Muhammad Haris Saputra, “Pengaruh Literasi 
Keuangan , Inklusi Keuangan Pada Perilaku Keuangan Pelaku UMKM Perempuan : Studi 
Kasus Di Jambi,” Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika 11, no. 1 (2023): h. 340. 
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pensiun; dan (2) inklusi keuangan menyiratkan bahwa pelanggan memiliki 

akses ke lebih dari satu penyedia jasa keuangan, yang menjamin berbagai 

persaingan pilihan. Memahami dan mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat inklusi keuangan informatif bagi kebijakan dan 

akademisi.136  

2. Prinsip Dasar Inklusi Keuangan 

Adapun Prinsip dasar inklusi keuangan yang terdapat di dalam SNLKI 

(2019) dalam Penyusunan SNLKI 2021-2025, antara lain:137 

a. Terukur  

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan 

inklusi keuangan mempertimbangkan jangkauan wilayah, biaya, waktu, 

sistem teknologi, dan memiliki mitigasi terhadap potensi risiko yang timbul 

dari transaksi produk dan/atau layanan jasa keuangan sehingga akses yang 

disediakan dan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dikembangkan 

memiliki karakteristik yang sesuai dengan sasaran dari kegiatan dalam 

rangka meningkatkan inklusi keuangan. 

b. Terjangkau; Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi 

keuangan dapat diakses oleh seluruh golongan masyarakat dengan biaya 

murah atau tanpa biaya, serta pemanfaatan teknologi. 

c. Tepat sasaran; Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi 

keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan/atau 

masyarakat yang menjadi sasaran. 

                                                           
136 Rizki Sri Lasmini and Yolandafitri Zulvia, “Inklusi Keuangan Dan Pengaruhnya 

Terhadap Penggunaan Financial Technology Pada Generasi Milenial,” Jurnal Inovasi 
Pendidikan Ekonomi (JIPE) 11, no. 1 (2021): h. 47. 

137 Otoritas Jasa Keuangan, “Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-
2025,” Otoritas Jasa Keuangan, 2019, h. 101. 
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d. Berkelanjutan; Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi 

keuangan dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai target 

yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang yang 

mengutamakan kebutuhan dan kemampuan konsumen dan/atau 

masyarakat. 

3. Dimensi Inklusi Keuangan 

Yanti, menyebutkan dimensi inklusi keuangan terdiri dari empat 

dimensi diantaranya:138 

a. Dimensi akses merupakan faktor yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan penggunaan jasa keuangan agar dapat melihat potensi hal-

hal yang menjadi hambatan dalam membuka dan menggunakan rekening 

bank, seperti bentuk fisik layanan jasa keuangan (kantor bank, ATM dll). 

b. Dimensi penggunaan merupakan faktor yang digunakan untuk mengukur 

penggunaan jasa keuangan dan produk, seperti frekuensi, waktu/lama 

penggunaan dan keteraturan. 

c. Dimensi kualitas yaitu faktor yang digunakan untuk mengetahui 

ketersediaan produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan 

pelanggan. 

d. Dimensi kesejahteraan yaitu faktor yang digunakan untuk mengukur 

dampak layanan keuangan terhadap tingkat kehidupan pengguna jasa. 

4. Inklusi Keuangan Perspektif Islam 

Inklusi keuangan syariah merupakan suatu konsep yang tidak dapat 

dipisahkan dari Sistem Ekonomi Islam, yang menitikberatkan pada prinsip-

                                                           
138 W. I. P. Yanti, “Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap 

Kinerja UMKM Di Kecamatan Moyo Utara,” Jurnal Manajemen Dan Bisnis 2, no. 1 (2019): h. 
89. 
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prinsip syariah atau hukum Islam dalam pengaturan keuangan dan ekonomi. 

Salah satu aspek yang terkait erat dengan Sistem Ekonomi Islam adalah 

sistem wakaf. 

Wakaf merujuk pada konsep sumbangan atau amanah yang 

diwakafkan oleh individu atau lembaga untuk kepentingan umum, seperti 

pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks inklusi 

keuangan syariah, wakaf menjadi instrumen yang dapat digunakan untuk 

mempromosikan distribusi kekayaan yang lebih adil dan berkelanjutan. 

Dengan mendorong praktik wakaf, inklusi keuangan syariah dapat 

memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. 

Wakaf dapat digunakan untuk mendukung pendidikan keuangan syariah, 

memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang lebih luas, dan 

memfasilitasi program-program ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah. Berikut tujuan Ekonomi Islam yang berkaitan dengan inklusi 

keuangan syariah:139 

a. Pencapaian Falah 

Tujuan pertama dan paling utama Islam adalah falah atau 

kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah sebabnya Al-Qur’an mengagumi 

mereka yang berdoa kepada Allah swt. Sebagaimana firman Allah dalam 

Surah Al-Baqarah/2: 201. 
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139 Hermanto and Rahmat Ilyas, ‘Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam’, EDUGAMA: 

Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan, 2.2 (2021), 297–316 
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Terjemahnya: 

Di antara mereka ada juga yang berdoa, “Ya Tuhan kami, berilah kami 
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat serta lindungilah kami dari 
azab neraka.”.140 

Ekonomi Islam bertujuan mempelajari falah yang bisa dicapai dengan 

mengorganisir sumber daya alam atas dasar kerjasama dan partisipasi. Falah 

adalah konsep kebaikan di dunia dan akhirat. Di dunia ini mewakili tiga hal: 

kelangsungan hidup, kebebasan dari keinginan, kekuasaan dan kehormatan. 

Untuk kehidupan dunia, falah mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan 

hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan 

untuk kehidupan akhirat, falah mencakup pengertian kelangsungan hidup 

yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi 

(bebas dari segala kebodohan). 

b. Distribusi yang Adil dan Merata 

Islam mencegah konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang dan 

menghendaki berputar dan beredar diantara seluruh bagian di dalam 

masyarakat. Al-Qur’an menjelaskan bahwa kekayaan tidak boleh 

terkonsentrasi di tangan sedikit orang saja, melainkan harus dengan bebas 

beredar diantara semua orang sehingga kaum miskin juga dapat memperoleh 

manfaatnya. Sebagaima Allah swt berfirman dalam surah Al-Hasyr/59: 7. 
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Terjemahnya: 

                                                           
140 Kementerian Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya, QS al-Baqarah/2: 201, h. 31. 



68 

 

 

 

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang 
dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa 
negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang 
miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu 
tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. 
Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya 
bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
sangat keras hukuman-Nya.141 

Kata al-dulah dan al-daulah adalah lafazh sinonim, berakar kata 

dengan huruf-huruf dal-waw-lam. Al-daulah merupakan suatu ism (kata 

benda) yang zatnya terus berputar, sedangkan al-dulah adalah mashdar. Kata 

ad-daulah dalam surah al-Hasyr ayat 7 menunjukkan makna distribusi harta 

dan terkait dengan petunjuk Allah swt. bagaimana seharusnya harta 

kekayaan itu dikelola agar pemerataan terwujud di masyarakat.142 Ekonomi 

Islam tidak membenarkan penumpukan kekayaan hanya pada orang-orang 

tertentu. Bahkan, menggariskan prinsip keadilan dan persaudaraan pada 

konsep distribusinya.  

c. Tersedianya Kebutuhan Dasar 

Mendapatkan kebutuhan hidup dasar minimal merupakan salah satu 

hak mendasar setiap manusia. Tuhan menjamin tercukupinya kebutuhan 

dasar setiap makhluk. Sistem ekonomi Islam menjamin tersedianya 

kebutuhan dasar bagi setiap orang yang memerlukannya melalui sistem 

keamanan sosialnya yang komprehensif. 

d. Tegaknya Keadilan Sosial 

Salah satu tujuan ekonomi Islam adalah tegaknya keadilan sosial 

ekonomi. Tetapi distribusi tidak selalu merata antar umat manusia, sehingga 

                                                           
141 Kementerian Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya, QS al-Hasyr/59: 7, h. 546. 

142 Ahmad Lutfi and others, ‘Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren Untuk 
Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah Al-Hasyr Ayat 7’, Jurnal Ilmiah Ekonomi 
Islam, 4.02 (2018), h. 92. 
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orang-orang yang beruntung menjadi kaya sementara sebagian yang kurang 

beruntung menjadi amat miskin. Dalam rangka menjadikan distribusi 

sumber-sumber ekonomi adil dan merata, sistem ekonomi menetapkan 

sistem zakat, wakaf, dan sedekah. Allah swt berfirman dalam surah Ali-

Imran/3: 92. 
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Terjemahnya: 
Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) 
sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa 
pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
tentangnya.143 

Maksud ayat tersebut dalam tafsir al mishbah adalah; seorang 

mukmin tidak akan mendapatkan kebajikan serta kebaikan di dunia sebelum 

menafkahkan harta yang dia cintai di jalan Allah swt. Namun juga bukan 

berarti apa yang di sedekahkan harus yang bernilai tinggi, karena amalan 

seseorang bukan dilihat dari banyak dan bagusnya barang yang dia 

wakafkan, tapi karena keikhlasan dan kerelaan ia terhadap yang ia perbuat 

semata-mata karena Allah swt, tidak ada unsur riya dan merendahkan orang 

lain. Beberapa mufassir meyakini bahwa makna menginfakkan Sebagian 

harta dalam surat ali-Imran ayat 92 ini adalah wakaf.  

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam inilah yang menjadi landasan 

dibentuknya perbankan syariah. Prinsip-prinsip dasar ini menjadi acuan 

operasional perbankan syariah dan pada akhirnya menjadi acuan dalam 

mengimplementasikan Inklusi Keuangan. Adanya prinsip-prinsip dasar ini 

yang akan membedakan pengimplementasian Inklusi Keuangan pada bank 

konvensional dan bank syariah. Perbankan syariah tidak hanya mengemban 

                                                           
143 Kementerian Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya, QS ali-Imran/3: 92, h. 62. 
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bisnis, tetapi juga misi sosial sebagaimana tujuan dari ekonomi Islam itu 

sendiri. 

H. Sosialisasi 

1. Pengertian Sosialisasi 

Menurut James W. Wander Zanden sebagaimana yang dikutip oleh 

Damsar sosialisasi diberi pengertian sebagai suatu proses interaksi sosial 

dengan memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial untuk 

keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat.144 

Sosialisasi merupakan kegiatan yang paling utama untuk survive bagi 

perusahaan, dimana kegiatan utama ini harus segera dilaksanakan karena 

untuk mempertahankan dan mengembangkan kualitas produk perusahaan. 

Menurut Gunawan sosialisasi merupakan proses penyampaian sesuatu pesan 

oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, 

pendapat, perilaku baik langsung maupun tidak langsung.145 

Sosialisasi menurut David A. Goslim adalah proses belajar yang di 

terima oleh seseorang agar memperoleh pengetahuan keterampilan, nilai-

nilai dan norma-norma, dengan tujuan untuk dapat berpatisipasi sebagai 

anggota dalam kelompok masyarakatnya. Sosialisasi dalam Kamus Besar 

                                                           
144 Amanda Laily Yuniawati and Binti Nur Asiyah, “Pengaruh Literasi Keuangan Dan 

Sosialisasi Terhadap Minat Berinvestasi Mahasiswa Di Pasar Modal Syariah Melalui Galeri 
Investasi Syariah (Studi Pada Mahasiswa MKS UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung),” 
Jurnal Econimina 1, no. 4 (2022): h. 832. 

145 Nadia Mayangsari and Widwi Handari Adji, “Pengaruh Sosialisasi Produk Digital 
Terhadap Minat Berlangganan Pada Unit Digital Services PT . Telkom Witel Bandung,” JPEK: 
Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan 7, no. 1 (2023): h. 179. 
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Bahasa Indonesia (KBBI) adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga 

menjadi dikenal, dipahami dan dihayati oleh masyarakat.146 

2. Indikator Sosialisasi 

Menurut Sumatri terdapat lima indikator dalam pengukuran 

sosialisasi produk, yaitu:147 

a. Sikap  

Sikap adalah pernyataan evaluasi baik yang menguntungkan atau 

tidak menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa. Sikap 

konsumen adalah faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan 

konsumen. Konsep sikap sangat terkait dengan konsep kepercayaan (belief) 

dan perilaku (behavior). Menurut Kanuk sikap adalah kecenderungan yang 

dipelajari dalam berperilaku dengan cara yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan terhadap suatu obyek tertentu. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa sikap adalah kecenderungan memberikan tanggapan pada suatu objek 

atau sekelompok objek yang dipengaruhi oleh keterlibatan konsumen dalam 

objek tersebut. Dalam hal ini sikap seorang kunsumen diperoleh dari 

sosialisasi yang diadakan bank sehingga menentukan pilihannya terhadap 

produk yang ditawarkan. 

 

 

                                                           
146 Azharsyah Ibrahim et al., “Pengaruh Sosialisasi Dan Pengetahuan Terhadap Minat 

Investasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Pada Mahasiswa Di Banda Aceh),” ResearchGate 2, 
no. 2 (2021): h. 141. 

147 Sri Wulandari Bugis and Tuti Anggraini, ‘Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kualitas 
Layanan, Sosialisasi Produk Dan Literasi Nasabah Terhadap Eksistensi Bank Syariah 
Indonesia (BSI) Di Tapanuli Tengah’, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(01), (2023), h. 843. 



72 

 

 

 

b. Interaksi  

Interaksi sosial merupakan hubungan antar manusia yang sifat dari 

hubungannya tersebut adalah dinamis, artinya hubungan tidak statis selalu 

mengalami dinamika. Interaksi sosial yang dimaksud adalah hubungan 

timbal balik antara individu dengan individu dengan kelompok serta anatra 

individu dengan kelompok. Dalam hal ini interaksi yang dilakukan oleh 

konsumen atau nasabah dengan sesuatu yang ada pada bank, akan membuat 

mereka mengenali bank tersebut, sehingga nantinya menentukan pilihat 

untuk memanfaatkan produk yang ditawarkan. 

c. Pengetahuan 

Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki 

konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan 

lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang 

berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Menurut Nitisusastro 

pengetahuan konsumen adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami 

oleh konsumen tentang suatu produk yang dipasarkan yang melekat dan 

dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli. 

d. Motivasi  

Motivasi dapat didefinisikan sebagai kesedian untuk mengeluarkan 

tingkat upaya yang tinggi kearah tujuan-tujuan yang hendak dicapainya, yang 

dikondisikan sebagai kemampuan upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan 

individual. Adanya dorongan dalam diri nasabah akan membuat nasabah 

tersebut termotivasi atas apa yang diberikan bank kepadanya. 
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e. Peningkatan  

Peningkatan secara epistemologi adalah menaikkan derajat taraf dan 

sebagainya mempertinggi memperhebat produksi dan sebagainya proses 

cara perbuatan meningkatkan usaha kegiatan dan sebgainya kini telah 

diadakan di bidang pendidikan. Semakin tinggi pengetahuan nasabah akan 

produk yang ditawarkan bank, maka menjadi daya tarik mereka untuk 

menentukan keputusan menggunakan produk tersebut. 

3. Sosialisasi dalam Perspektif Islam 

Sosialisasi dalam Islam berkaitan dengan tabligh atau menyampaikan 

yang berarti menyampaikan ajaran Allah dan Rasul-Nya kepada orang lain. 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Maidah/5: 67. 
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Terjemahnya: 

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. 
Jika engkau tidak melakukan (apa yang diperintahkan itu), berarti 
engkau tidak menyampaikan risalah-Nya. Allah menjaga engkau dari 
(gangguan) manusia) Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk 
kepada kaum yang kafir.148 

Berdasarkan tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia 

bahwa ayat di atas merupakan bentuk perintah kepada Rasul untuk 

menyampaikan amanat. Jika kurang dalam menyampaikan atau terdapat 

                                                           

148 Kementerian Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya, al-Maidah/5: 67, h. 119. 
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sesuatu yang disembunyikan darinya berarti dia belum termasuk 

menyampaikan risalah dari Tuhan-Nya.149 

Jadi, berdasarkan tafsir di atas bahwa menyampaikan amanat 

merupakan perintah Allah. Di mana Allah memerintahkan kepada Rasul 

untuk menyampaikan kebenaran tanpa ada yang disembunyikan sedikit pun. 

Jadi, ayat ini menjadi dasar bagi setiap manusia untuk menyampaikan 

kebenaran kepada orang lain termasuk kebenaran dalam hal 

mempromosikan produk. 

Dalam konteks sosialisasi produk keuangan syariah, makna tabligh 

mencakup komunikasi dan argumentasi. Artinya pihak bank syariah harus 

mampu menyampaikan spesifikasi produk yang dipasarkan melalui strategi-

strategi yang tepat, menyampaikan keunggulan produk tanpa mengabaikan 

kejujuran dan kebenaran.150 Apabila sifat tabligh diterapkan dalam promosi 

produk, bisa diderivasikan menjadi kemampuan komunikasi dan 

argumentasi dalam menyampaikan sesuatu. Namun dalam penerapannya 

bukan sekedar menyapaikan namun dikemas dengan cara komunikatif yang 

dan argumentatif agar pesan yang disampaikan dapat dipahami. 

Sifat tabligh sangat penting dalam aktivitas bisnis (business activity) 

karena selain komunikasi yang akan menarik para investor juga sebagai 

sarana yang paling efektif untuk memperkenalkan perusahaan ke publik.151 

                                                           
149 ‘Tafsir Al-Muyassar/Kementerian Agama Saudi Arabia’. 

150 Diena Fadhilah Astrid Manzani, Zulhendry, “Pengaruh Penerapan Sifat Shiddiq, 
Amanah, Fathanah Dan Tabligh Terhadap Keberhasilan Usaha Online Shop,” Jurnal Bilal: 
Bisnis Ekonomi Halal 2, no. 1 (2021): h. 20. 

151 Badrah Uyuni, “The Rasulullah’s Way of Business: As the Best Example for 
Student,” Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat 4, no. 1 (2021): h. 127. 
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Tanpa kemampuan komunikasi yang baik maka perusahaan sulit untuk 

dikenal publik apalagi memasarkan produk. Jadi pelaku bisnis harus memiliki 

kemampuan komunikasi, baik komunikasi secara langsung maupun 

komunikasi melalui sarana media sosial agar profil perusahaan serta produk 

dapat dipromosikan dengan baik dan benar. 

I. Program Pemasaran 

1. Pengertian Program Pemasaran 

Menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran adalah proses dimana 

bisnis menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang 

kuat dengan mereka untuk menangkap nilai dari mereka. Produk akan 

mudah dijual jika pemasar memahami kebutuhan pelanggan, 

mengembangkan produk yang memberikan nilai superior kepada pelanggan, 

menetapkan harga, mendistribusikan, dan mempromosikan produk tersebut 

secara efektif.152 

Sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai Cash Waqf Linked 

Sukuk merupakan instrumen keuangan Islam yang menggabungkan prinsip 

sukuk dengan prinsip waqf, di mana pemasaran harus fokus pada pendidikan 

dan kesadaran, komunikasi nilai Islami, kepedulian sosial, transparansi, 

pemahaman kebutuhan investor, dan kepatuhan terhadap regulasi syariah. 

Pemasaran perlu menyoroti nilai-nilai Islami, dampak sosial positif, dan 

memberikan kepercayaan kepada investor melalui struktur investasi yang 

menarik serta pematuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi 

keuangan Islam. 

                                                           
152 Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing (Pearson UK, 2019), h. 

6. 
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Dalam memasarkan produk atau investasi, terdapat konsep marketing 

yang disebut dengan istilah marketing mix. Marketing mix menurut Stanton 

adalah kombinasi empat variabel dalam sistem pemasaran yakni produk, 

tingkat harga, promosi serta sistem distribusi sedangkan menurut Tjiptono 

konsep marketing mix meliputi product, price, places dan promotion.153 

Dalam penelitian ini marketing mix terhadap intensi berwakaf pada CWLS 

yaitu sistem distribusi dan promosi. 

2. Konsep strategi marketing mix 4P 

a. Produk (Product) 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk 

diperhatikan, diperoleh, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan 

suatu keinginan atau kebutuhan, menurut Kotler dan Armstrong Perusahaan 

perlu mengetahui tingkat produk untuk membuat keputusan pembelian 

untuk produk berintensitas tinggi untuk merencanakan penawaran pasar. 

Terdapat tiga tingkat produk menurut Kotler dan Armstrong.154 Pertama 

yaitu manfaat inti (Core Benefit) dimana perusahaan harus mendefinisikan 

manfaat inti penyelesaian masalah yang dicari konsumen untuk merancang 

sebuah produk. Kedua yaitu produk aktual (Actual Product) dimana 

perusahaan harus mengubah manfaat inti menjadi produk aktual. 

Perusahaan harus mengembangkan ragam produk, nama merek, tingkat 

kualitas, desain, dan kemasan. Ketiga yaitu produk tambahan (Augmented 

Product) dimana perusahaan harus membangun produk tambahan disekitar 

                                                           
153 Fahmi Syahbudin Patah Abdul Syukur, “Konsep Marketing Mix Syariah,” Jurnal 

Ekonomi Dan Perbankan Syariah 5, no. 1 (2017): h. 76. 

154 Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing (Pearson UK, 2019), h. 
268. 
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manfaat inti dan produk aktual dengan menawarkan pelayanan dan manfaat 

konsumen tambahan. 

Menurut As-Syaibani bahwa tidak semua kegiatan dalam pembuatan 

produk dikatakan sebagai aktivitas produksi karena hal tersebut berkaitan 

dengan halal dan haram. Islam memandang produk harus bermanfaat atau 

mempunyai nilai guna serta harus mengandung kemaslahatan yang meliputi 

asas pokok dari kehidupan yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan serta 

menjaga harta.155 

b. Harga (Price) 

Harga menurut Kotler dan Armstrong adalah sejumlah uang yang 

dibebankan untuk suatu produk, atau sejumlah nilai yang ditukarkan 

pelanggan untuk manfaat memiliki atau menggunakannya. Satu-satunya 

elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan adalah harga, 

semua elemen lainnya adalah biaya. Harga, tidak seperti fitur produk dan 

komitmen dealer, adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang paling 

mudah dibentuk. Pada saat yang sama, penetapan harga adalah masalah 

paling umum yang dihadapi banyak bisnis, sehingga mereka tidak dapat 

mengelola penetapan harga secara efektif. Salah satu masalah yang sering 

muncul adalah bahwa perusahaan menurunkan harga terlalu cepat untuk 

melakukan penjualan daripada meyakinkan pembeli bahwa produk mereka 

yang bernilai lebih tinggi menjamin harga yang lebih tinggi.156 

                                                           
155 Patah Abdul Syukur, h. 81. 

156 Philip Kotler and Gary Armstrong, h. 345. 
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Menurut Ibnu Taimiyah bahwa harga harus ditentukan oleh 

permintaan dan penawaran pasar yang membentuk titik keseimbangan. 

Artinya, adanya ridha dari pihak konsumen dan penjual dalam proses 

transaksi yang dilakukan.157 Nabi Muhammad sendiri memasarkan produk 

berdasarkan volume penjualan yang dapat diserap pasar.158 

c. Tempat (Place) atau Saluran Distribusi 

Menurut Kotler dan Armstrong tempat atau saluran distribusi yaitu 

kegiatan perusahaan yang membuat produk tersedia untuk dikonsumsi oleh 

konsumen. Keputusan saluran perusahaan secara langsung akan 

mempengaruhi semua keputusan pemasaran lain. Penetapan harga 

bergantung pada apakah perusahaan bekerja sama dengan pihak lain atau 

menjual secara langsung melalui situs web.159 

Dalam Islam, keputusan pemasaran yang berkaitan dengan distribusi 

merupakan hal yang penting. Tujuan akhir distribusi dalam Islam adalah 

untuk menciptakan nilai dan memberikan kepuasan bagi pelanggan.160 Dalam 

konsep distribusi, Islam tidak melarang adanya pihak perantara (agency) 

dalam pendistribusian produk selama tidak melanggar nilai-nilai syariah.161 

                                                           
157 Moh Nasuka, “Konsep Marketing Mix Dalam Perspektif Islam : Suatu Pendekatan 

Maksimalisasi Nilai,” BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam 5, no. 1 (2020): h. 37. 

158 Nurhazirah Hashim and Muhammad Iskandar Hamzah, “7P ’ S : A Literature 
Review of Islamic Marketing and Contemporary Marketing Mix,” in Procedia - Social and 
Behavioral Science, 2014, h. 157. 

159 Philip Kotler and Gary Armstrong, h. 63. 

160 Mirza Tabrani and Marlizar, “The Marketing Concept in Islamic Perspective : A 
Literature Review,” AFEBJI: Islamic Finance and Economic Review 1, no. 1 (2016): h. 29. 

161 Samir Abuznaid, “Islamic Marketig: Addressing The Muslim Market,” An-Najah 
Univ.J.Res (Humanities) 26, no. 6 (2012): h. 1487. 
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Hal yang tidak kalah penting dalam pendistribusian produk adalah 

akad. Akad berfungsi sebagai janji yang dibuat produsen kepada Allah, 

kepada pelanggan dan kepada lingkungan. Dalam pemasaran tidak 

dibolehkan membuat suatu kontrak (akad) yang mengandung unsur riba, 

judi, gharar dan semacamnya.162 

Adapun dalil mengenai larangan transaksi dengan unsur riba terdapat 

QS. al-Baqarah ayat 2/275, 278, 279, QS. an-Nisa 4/161 dan QS. ar-Rum 

30/39 sedangkan larangan transaksi yang mengandung unsur judi terdapat 

dalam QS. al-Maidah 5/90. Adapun larangan transaksi yang mengandung 

unsur penipuan terdapat dalam surah an-Nisa 4/29. 

Indikator tempat atau saluran distribusi menurut Kotler dan 

Armstrong,  yaitu:163 

1) Saluran; Saluran adalah perantara dimana produsen dapat menjual 

produk kepada konsumen. 

2) Persediaan; Persediaan adalah jumlah produk yang tersedia untuk 

dibeli. 

3) Cakupan Pasar; Cakupan pasar adalah jangkauan pasar untuk 

mencukupi kebutuhan konsumen oleh perusahaan. 

d. Promosi (Promotion) 

Menurut Kotler dan Armstrong, bauran promosi adalah paduan 

spesifik periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan 

personal, dan sarana pemasaran langsung yang digunakan perusahaan untuk 

                                                           
162 Johari Bin Abdullah, “Revisiting Exchange Concept : A Rationale for Marketing 

Mix in Islamic Marketing,” Journal of International Business, Economics and Enterpreneurship 
2, no. 1 (2017): h. 50. 

163 Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing, h. 62. 



80 

 

 

 

mengkomunikasikan nilai pelanggan secara persuasive dan membangun 

hubungan pelanggan. Kegiatan promosi ini mempengaruhi kelangsungan 

hidup perusahaan dalam jangka panjang maka dari itu tidak bisa dilakukan 

secara sembarangan. Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran 

yang bertujuan mendorong permintaan.164 

Menurut Hadibrata, promosi didefinisikan sebagai bentuk komunikasi 

pemasaran, merupakan suatu kegiatan pemasaran yang berusaha 

menyebarluaskan informasi, memengaruhi/membujuk konsumen dalam 

memilih produknya untuk menjadi bersedia menerima, membeli, dan loyal 

terhadap produk ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan.165  

Menurut Tjiptono, pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk 

komunikasi pemasaran. Indikator promosi yaitu: penjualan tatap muka 

(personal selling), periklanan (advertising), promosi penjualan (sales 

promotion), hubungan masyarakat (public relation) dan Pemasaran langsung 

(direct marketing).166 

Promosi merupakan bentuk kegiatan yang sangat penting dalam 

penyampaian informasi dan komunikasi, terutama di bidang pemasaran. 

Promosi yang efektif akan menghaslikan efek yang positif bagi perusahaan 

                                                           
164 Muhammad Yusuf Probosini, Dewi Amalia, Nurdin Hidayat, “Pengaruh Promosi 

Dan Brand Ambassador Terhadap Keputusan Pembelian Pengguna Market Place X Dengan 
Brand Image Sebagai Variabel Intervening,” Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Keuangan 2, no. 2 
(2021): h. 447. 

165 Reni Ernawati, Anastasia Bernadin Dwi, and Jenji Gunaedi Argo, “Analisis 
Pengaruh Promosi , Harga , Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Pada Situs E-
Commerce Zalora Di Jakarta,” Business Management Analysis Journal (BMAJ) 4, no. 2 (2021): 
h. 203. 

166 Zikriatul Ulya, Muhammad Yahya, and Dewi Wahyu Anggrainingsih, “Pengaruh 
Promosi , Motivasi , Dan Biaya Administrasi Terhadap Keputusan Masyarakat Memilih 
Produk Tabungan Emas,” Jurnal Investasi Islam 6, no. 2 (2021): h. 176. 
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yang mempromosikan barang atau jasanya sehingga akan lebih mudah 

dikenal, diketahui dan diminati oleh masyarakat.167 

Sedangkan terkait dengan lembaga keuangan atau bank dalam 

melakukan promosi, Menurut Kasir, bank memiliki beberapa tujuan yang 

hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka bank perlu: (1) 

menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan nasabah; 

(2) memberikan nilai lebih terhadap produk yang ditawarkan dibandingkan 

dengan produk pesaing; (3) menciptakan produk yang memberikan 

keuntungan dan keamanan terhadap produknya; (4) memberikan informasi 

yang benar-benar dibutuhkan nasabah dalam hal keuangan pada saat 

dibutuhkan; (5) memberikan pelayanan yang maksimal mulai dari calon 

nasabah menjadi nasabah; (6) berusaha menarik minat konsumen untuk 

menjadi nasabah bank; (7) berusaha untuk mempertahankan nasabah yang 

lama dan mencari nasabah baru, baik dari segi jumlah maupun kualitas 

nasabah; dan (8) berusaha terus-menerus meningkatkan kualitas produk dan 

kepuasan nasabah.168 

Adapun indikator promosi yaitu sebagai berikut:169 

1) Periklanan (advertising) 

Advertising atau periklanan adalah salah satu ciri komunikasi 

impersonal yang dapat digunakan untuk membuat konsumen ataupun 

nasabah merasa terarik dengan segala sesuatu yang ditawarkan oleh 

                                                           
167 Micki Watulandi.h. 3. 

168 Siti Walida and Jasri Mustamin, “Analisis Pengaruh Quality Service Dan Promosi 
Terhadap Tingkat Minat Nasabah Dalam Menggunakan Jasa Bank Syariah,” Jurnal Ilmiah 
Ekonomi Islam 8, no. 2 (2022): h. 1691. 

169 Ahmad Syarief Marissa Grace, Strategi Pemasaran, Konsep, Teori Dan 
Implementasi (Tangerang: Pascal Book, 2022), h. 49. 
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perusahaan melalui sebuah iklan, seperti brosur yang berwujud fisik, 

ataupun iklan digital yang dapat ditemukan di dalam internet, diharapkan 

konsumen dapat memiliki ketertarikan dan dapat membeli ataupun 

menggunakan produk ataupun jasa yang ditawarkan. 

2) Promosi Penjualan (sales promotion) 

Imbalan yang diperoleh dalam jangka pendek untuk merangsang 

penjualan dan pembelian dari suatu jasa atau produk. 

3) Hubungan masyarakat (public relation) 

Public relation adalah sebuah teknik atau cara yang dilakukan untuk 

menarik calon konsumen yang memiliki potensi untuk melakukan sebuah 

pembelian yang dilakukan oleh marketing. Public relation haruslah menjaga 

koneksi yang baik dengan publik guna mendapatkan dukungan, yang dapat 

menciptakan sudut pandang yang baik dari masyarakat sekitar sebagai 

pengguna produk atau konsumen. 

4) Penjual pribadi (personal selling) 

Presentasi pribadi oleh para pemasar/marketing perusahaan dalam 

rangka memberikan keberhasilan dari target penjualan dan membangun 

koneksi yang kuat dengan pelanggan dalam suatu pembicaraan dengan 

harapan akan adanya konsumen yang memiliki potensi untuk melakukan 

pembelian dari promosi personal selling ini. 

5) Pemasaran langsung (direct marketing) 

Direct marketing adalah suatu proses pemasaran yang dilakukan 

secara langsung pada pasar sasaran secara lebih interaktif, dengan 
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menggunakan komunikasi secara langsung  kepada konsumen potensial yang 

dinilai akan menguntungkan, guna mendapatkan sebuah respon secara 

langsung. 

Prinsip ekonomi Islam yang dipakai yaitu kebenaran dan kejujuran. 

Dalam ekonomi Islam mempromosikan suatu produk melalui iklan, 

kebenaran dan kejujuran adalah dasar nilai ekonomi Islam. Islam sangat 

melarang kebohongan dalam berbagai bentuk. Maka dari itu setiap pengelola 

harus berlaku jujur, benar dan lurus dalam melakukan promosi sesuai 

dengan iklan yang ditampilkan. Tidak boleh berlaku curang, berkata bohong, 

bahkan mengumbar sumpah atau iklan palsu. 

Suatu informasi produk walaupun dengan secara bebas memilih 

kreasi penyampaianya, tetapi dibatasi oleh pertanggung jawaban secara 

horizontal dan vertikal sekaligus. Suatu kebebasan yang tak terkendali yang 

membuat suatu pasti tidak akan membawa dampak positif walaupun dalam 

jangka pendek mungkin menguntungkan. Demikian pula nilai kebenaran 

harus dijunjung tinggi untuk mempertahankan suatu tujuan luhur dari bisnis. 

Kebebasan dalam kreasi penyampaiannya harus diimbangi dengan 

pertanggung jawaban manusia. Sebagaimana  firman Allah swt dalam QS al-

Muddatstsir/74: 38.  

َ
ۙ 
ة
َ
َرَهِيْن

ْ
سَبَت

 
كَ َبِمَا ٍۢ س 

ْ
ف
َ
َن لُّ

 
 ك

Terjemahnya: 

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan.170 

                                                           
170 Kementerian Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya, QS al-Muddatstsir/74: 38, h. 

576. 
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Jadi iklan Islami adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang 

didasari pada informasi mengenai suatu produk yang bertujuan untuk 

mempengaruhi konsumen dan dalam penyajianya berlandaskan pada etika 

periklanan Islami. 

Periklanan juga harus menghindari iklan yang menipu dan berlebihan 

yang dianggap sebagai bentuk kebohongan. Kebenaran fakta dalam informasi 

yang disampaikan kepada publik juga dijelaskan Allah swt dalam QS An-

Nisa/4: 9.  

َو َ
ّّ
اللّٰ واَ

ُ
ق
َّ
يَت
ْ
ل
َ
َف
ۖ
يْهِمْ

 
ل
َ
ع وْاَ

ُ
اف
َ
اَخ

ً
ف َضِع 

ا
ة يَّ رِّ

ُ
فِهِمَْذ

ْ
ل
َ
مِنَْخ وْاَ

 
رَك
َ
وَْت
 
ذِيْنََل

َّ
شََال

ْ
يَخ
ْ
ل
َ
ُ

َ
ُ
يَق
ْ
اوَل

ً
َسَدِيْد

ا
وْلَ

َ
ق وْاَ

 
وْل  

Terjemahnya:  

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) 
meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka 
khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan 
berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-
hak keturunannya).171 

Menurut Muhammad Sayyid Thanthawi, ayat di atas ditunjukkan 

kepada siapapun, semua pihak, disebabkan semua diperintahkan untuk 

berlaku adil, berkata yang benar dan tepat.172 Dalam melakukan pemasaran 

setiap pihak harus berlaku jujur, benar dan lurus. Tidak boleh berlaku 

curang, berkata bohong, bahkan mengumbar sumpah atau iklan palsu. 

 

                                                           
171 Kementerian Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya, QS an-Nisa/4: 9, h. 78. 

172 Nadila Oktaviyani, Sobar Al Ghazal, and Eko Surbiantoro, ‘Implementasi 
Pendidikan Dari Q.S An-Nisa Ayat 9 Tentang Quranic Parenting Terhadap Qaulan Sadidan’, 
Bandung Conference Series: Islamic Education, 2.2 (2022), h. 398. 
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J. Religiusitas 

1. Pengertian Religiusitas 

Istilah religiusitas berasal dari akar kata religi atau dalam bahasa 

inggris yaitu religion yang berarti sebuah sistem yang mengatur tentang 

keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan melalui pendekatan secara 

teoritis maupun praktis. Menurut Parsudi Suparlan, agama merupakan 

rangkaian aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, 

manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Adapun 

religiusitas yaitu gambaran dalam diri individu yang mendorongnya untuk 

bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Agama dan 

religiusitas merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dan tidak 

terpisahkan.173 

Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap 

agamanya yang diwujudkan dengan tindakan-tindakan yang disertai dengan 

penghayatan, kesadaran, serta kesungguhan terhadap ajaran agama dalam 

bentuk tingkah laku yang taat terhadap segala perintah Allah dan menjauhi 

segala larangannya. Glock & Stark memberikan makna religiusitas sebagai 

sistem keyakinan, sistem nilai, sistem simbol, dan sistem tingkah laku yang 

disimbolkan, yang seluruhnya berfokus pada isu-isu yang paling bermakna. 

Sedangkan Yunita, mendefinisikan religiusitas merupakan konsepsi 

seseorang terhadap agama dan tingkat komitmen seseorang terhadap 

agamanya. Religiusitas merupakan penentu sosial yang penting dalam 

beramal.174 

                                                           
173 Rois Nafi’ul Umam, “Aspek Religiusitas Dalam Pengembangan Resiliensi Diri Di 

Masa Pandemi Covid-19,” SANGKéP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan 4, no. 2 (2021): h. 153. 

174 Hiyanti, Fitrijanti, and Sukmadilaga., h. 496 
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Religiusitas atau keberagamaan adalah suatu keadaan dimana 

seseorang terdorong untuk bersikap dan bertingkah laku yang berkaitan 

dengan agama. Hawari menjelaskan bahwa religiusitas adalah pengahayatan 

keagamaan atau mengukur seberapa dalam kepercayaan yang dianut dan 

diekspresikan dengan melakukan ibadah sehari-hari. Religiusitas 

diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan berupa aktivitas yang tampak 

dan dapat dilihat oleh mata, serta aktivitas yang tidak tampak yang terjadi 

dalam hati seseorang.175 

Menurut Glock & Stark, Religion atau religi dapat diartikan sebagai 

hubungan yang mengikat manusia dengan hal-hal yang berada diluar diri 

manusia, dalam hal ini adalah Tuhan. Pada umumnya, agama mengharuskan 

seseorang melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan dan menyatukan 

diri dengan Tuhannya. Keberagamaan seseorang dapat dilihat melalui 

ketaatan dan komitmen seseorang terhadap agamanya, hal ini menunjukkan 

bahwa proses keberagamaan seseorang lebih menunjukkan internalisasi 

nilai-nilai agamanya dan kemudian menyatu dalam diri seseorang sehingga 

terbentuklah perilaku sehari-hari.176 

Religiusitas juga merupakan sebuah kesatuan yang terbentuk dari 

unsur-unsur yang bersifat komprehensif yang mengakibatkan seseorang 

menjadi orang yang beragama bukan hanya sekedar memiliki agama. 

Religiusitas seseorang meliputi pengetahuan dalam beragama, keyakinan 

terhadap agama yang diyakini, pengamalan ritual dalam beragama, 

pengalaman dalam beragama, moralitas dalam beragama, serta sikap sosial 

                                                           
175 Aisya Farah Sayyidah et al., “Peran Religiusitas Islam Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Psikologis,” Al-Qalb : Jurnal Psikologi Islam 13, no. 2 (2022): h. 105. 

176 Sayyidah et al, h. 105. 
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keagamaan. Dalam agama Islam, religiusitas seseorang dapat kita lihat dari 

syariah, akidah, dan akhlak seseorang atau bisa dilihat dari ungkapan lain 

seperti iman, islam, serta ihsan.177 

Sebagai seorang muslim yang taat akan perintah Tuhan-Nya, 

seharusnya sebelum mengambil sebuah keputusan mesti dilandasi atau 

didampingi dengan sisi religiusitas yang melekat pada pribadi masing-

masing. Nilai religiusitas dalam diri seseorang bisa menentukan atau 

menuntun pribadi tersebut dalam melakukan aktivitas sehari-hari termasuk 

untuk menentukan sebuah keputusan berinvestasi. Religiusitas menurut 

Hasanah dalam Surur merupakan ekspresi atau perwujudan dari sistem 

kepercayaan (agama) yang dianut oleh pribadi masing-masing dengan 

menghayati secara substansi sehingga bisa melahirkan pilihan-pilihan dalam 

pengambilan sebuah keputusan. Maka dari itu, sisi religiusitas pada diri 

seseorang bisa sebagai dasar atau berpengaruh untuk pengambilan 

keputusan seseorang termasuk agar minat berinvestasi pada investasi yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.178 

2. Faktor-Fakor Religiusitas 

Faktor yang mempengaruhi religiusitas, Thouless dalam Fitriani 

menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap keagamaan adalah 

sebagai berikut:179 

a. Pengaruh pendidikan dan berbagai tekanan sosial. Faktor ini mencakup 

semua pengaruh sosial dalam perkembangan keagamaan itu, termasuk 

                                                           
177 Sayyidah et al, h. 105. 

178 Rudi Prasetio, Chaidir Iswanaji, and Siti Afidatul Khotijah, “Pengaruh Persepsi 
Return, Risiko, Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal 
Syariah,” Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 9, no. 1 (2023): h. 92. 

179 Umam., h. 155. 
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pendidikan, tradisi-tradisi sosial untuk menyesuaikan diri dengan 

berbagai pendapat dan sikap yang disepakati oleh lingkungan itu. 

b. Faktor Pengalaman, berkaitan dengan berbagai jenis pengalaman yang 

membentuk sikap keagamaan terutama pengalaman mengenai 

keindahan, konflik moral dan pengalaman emosional keagamaan. Faktor 

ini umumnya berupa pengalaman spiritual yang secara cepat dapat 

mempengaruhi perilaku individu. 

c. Faktor kehidupan. Kebutuhan-kebutuhan ini secara garis besar dapat 

dibedakan menjadi empat yaitu: kebutuhan akan keamanan dan 

keselamatan, kebutuhan akan cinta kasih, kebutuhan untuk memperoleh 

harga diri, kebutuhan yang timbul karena adanya ancaman kematian. 

d. Faktor Intelektual. Berkaitan dengan berbagai proses penalaran dan 

rasionalisasi individu dalam menyikapi ajaran agama dan fenomena-

fenomena yang terjadi di sekitarnya. 

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap individu memiliki 

tingkat religiusitas yang berbeda-beda dan tingkat religiusitasnya bisa 

dipengaruhi dari dua macam faktor yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal yaitu pengalaman-pengalaman spiritual, 

kebutuhan akan keamanan dan keselamatan, kebutuhan akan cinta kasih, 

kebutuhan untuk memperoleh harga diri, dan kebutuhan yang timbul karena 

ancaman kematian. Sedangkan faktor eksternal yaitu pengaruh pendidikan, 

pengajaran, tekanan sosial dan faktor intelektualitas. 

3. Indikator-Indikator Religiusitas 

Religusitas pada prakteknya juga dilakukan ketika seseorang 

melaksanakan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural, 
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tidak hanya dilakukan saat seseorang melaksanakan ritual saja. Menurut 

Glock & Stark, religiusitas terdiri dari lima dimensi, yaitu:180 

a. Keyakinan atau Ideologi 

Pada dimensi ini berisi pengharapan bahwa umat beragama dapat 

menganut pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin 

tersebut. Setiap agama memiliki seperangkat keyakinan yang dianut oleh 

orang beriman. Menurut Ancok & Suroso sesuai dengan konsep Glock & 

Stark, dalam agama Islam dimensi keyakinan meliputi keyakinan tentang 

Allah, para malaikat, kitab-kitab Allah, rasul, beserta qadha dan qadar. 

b. Praktik Agama atau Ritualistk 

Pada dimensi ini meliputi ibadah, ketaatan, dan apa yang dilakukan 

seseorang untuk menunjukkan komitmennya pada agama. Menurut Ancok & 

Suroso dimensi praktik agama atau ritualistik dalam Islam diantaranya 

seperti melaksanakan shalat, puasa, zakat, haji, kurban, membaca Al-quran, 

berdoa, dan berzikir kepada Allah, 

c. Pengalaman 

Pada dimensi ini mencakup fakta bahwa semua agama pada dasarnya 

mengandung suatu pengharapan tertentu. Dimensi ini berkaitan dengan 

pengalaman beragama, persepsi dan perasaan yang dialami seseorang. 

Menurut Ancok & Suroso dimensi pengalaman dalam agama Islam, terwujud 

dalam perasaan dekat dengan Allah, perasaan tentram ketika mendengar 

adzan dan membaca Al-quran, perasaan ketika doanya terkabul, atau 

perasaan bersyukur kepada Allah. 

 

                                                           
180 Alfin Fitriyana, Pengaruh Pendapatan Terhadap Intensi Berwakaf Pada Cash Waqf 

Linked Sukuk Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi, 2021, h. 35-37. 
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d. Pengetahuan Agama 

Pada dimensi ini menunjukkan harapan bahwa umat beragama 

diharapkan memiliki setidaknya beberapa pengetahuan dasar tentang 

kepercayaan, kitab suci, dan tradisi. Menurut Ancok & Suroso, dimensi ini 

dalam agama Islam mengarah pada seberapa jauh tingkat pengetahuan serta 

pemahaman seorang Muslim terhadap ajaran agama Islam, seperti 

pengetahuan tentang isi Al-quran, rukun iman, rukun Islam, hukum-hukum 

Islam, dan sejarah Islam. 

e. Konsekuensi 

Pada dimensi ini mengacu pada akibat-akibat yang ditimbulkan dari 

dimensi keyakinan, dimensi praktik agama, dimensi pengalaman, dan 

dimensi pengetahuan agama yang dimiliki seseorang dari hari ke hari. 

Menurut Ancok & Suroso, dimensi ini dalam agama Islam mengarah pada 

seberapa jauh seorang muslim termotivasi oleh ajaran-ajaran Islam, meliputi 

perilaku berinfak atau bersedekah, tolong-menolong, tidak mengambil riba 

dan senantiasa mematuhi ajaran agama Islam. 

4. Religiusitas Perspektif al-Qur’an 

Religiusitas diartikan sebagai sistem yang membangun kepercayaan 

(keimanan) dan pengetahuan (intelektual) yang berisi nilai, harapan, dan 

perilaku yang dianut kelompok tertentu.181 Religiusitas sebagai sebuah 

sistem keimanan, pengetahuan, dan perilaku disinggung oleh al-Qur`an 

untuk diselami secara keseluruhan (kaffah). Umat Islam sudah semestinya 

melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan yang diyakini dan diajarkan. 

                                                           
181 Istyakara Muslichah and Soliha Sanusi, “The Effect of Religiosity and Financial 

Literacy on Intention to Use Islamic Banking Products,” Asian Journal of Islamic Management 
(AJIM) 1, no. 2 (2019): h. 89. 
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Perintah untuk menyelami agama secara keseluruhan (kaffah) tertuang 

dalam surah al-Baqarah/2: 208. 

تَِ و 
ُ
ط
ُ
خ بِعُوْاَ

َّ
ت
َ
َت
َ
لَ ََۖوَّ

ا
ة
َّ
ف
ۤ
ا
 
كَ مِ

ْ
ل َالسِّ ِ

 
ف وْاَ

 
ل
ُ
خ
ْ
اد واَ

ُ
مَن
ٰ
ذِيْنََا

َّ
هَاَال يُّ

 
ا
ٓ
ُ
 
مَُْ

 
ك
 
َل
ٗ
ه
َّ
َاِن
ۗ
نِ
 
يْط

َّ
الش

بِي ْ  َ
َمُّ و 
ُ
د
َ
 ع

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam 
(kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah 
setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.182 

Umat Islam dalam ayat di atas dituntut untuk beragama secara 

menyeluruh dalam kehidupan sehari-harinya. Seorang hamba sudah 

seharusnya untuk meniatkan seluruh aktivitas hariannya sebagai ibadah 

kepada Allah swt.183 Dalam konteks berwakaf, seorang hamba yang 

mengetahui, meyakini, dan mengamalkan ajaran agama secara menyeluruh 

tentu beramal dengan mewakafkan sebagian hartanya. 

K. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, 

yang akan menjadi dasar bagi penelitian ini dalam membantu menjawab 

rumusan masalah dan pertanyaan dari penelitian yang ada serta gambaran 

mendukung untuk penelitian berikutnya. Adapun penelitian terdahulu dapat 

dilihat pada Tabel 2.1. 

 

                                                           
182 Kementerian Keuangan RI al-Qur’an dan Terjemahnya, QS al-Baqarah/2: 208, h. 

32. 

183 Much Maftuhul Fahmi., h. 63. 
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Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

Literasi Keuangan → Intensi Berwakaf 

No Nama, (Tahun), dan 

Judul Penelitian 

Tujuan Metode dan 

Hasil Penelitian 

1 

Maulana Ja’far Shodik, 

dkk (2024) Analisis 

Pengaruh Literasi 

Keuangan Syariah, 

Religiusitas, Inflasi 

Terhadap Minat Beli 

Cash Waqf Linked 

Sukuk pada Gen Z Kota 

Bogor.184 

Tujuan penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui pengaruh 

literasi keuangan 

syariah, religiusitas, 

dan inflasi terhadap 

niat pembelian Cash 

Waqf Linked Sukuk 

(CWLS) di kalangan 

Generasi Z di Kota 

Bogor. 

SEM-PLS 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

literasi keuangan 

syariah dan 

religiusitas memiliki 

pengaruh positif 

signifikan terhadap 

niat pembelian CWLS, 

sementara inflasi juga 

memiliki efek yang 

signifikan. 

2 

Ulfi Sheila Pinasti dan 

Siti Achiria (2022) 

Analisis Pengaruh 

Literasi Keuangan 

Terhadap Minat 

Investasi Cash Waqf 

Linked Sukuk Pada Gen 

Z.185 

Tujuan penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui pengaruh 

literasi keuangan 

terhadap minat 

investasi CWLS pada 

gen Z. 

SPSS 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

variabel literasi 

keuangan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

minat investasi cash 

waqf linked sukuk. 

Inklusi Keuangan → Intensi Berwakaf 

3 

Nurjannah Rijal (2023) 

Pengaruh Pengetahuan, 

Religiusias Dan Akses 

Tujuan penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui pengaruh 

SPSS 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

                                                           
184 Maulana Ja’far Shodik, Nurizal Ismail, and Solahuddin Al-Ayubi, ‘Analisis 

Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Religiusitas, Inflasi Terhadap Minat Beli Cash Waqf 
Linked Sukuk Pada Gen Z Kota Bogor’, Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 
6.5 (2024), h. 5133. 

185 Ulfi Sheila Pinasti and others, ‘Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap 
Minat Investasi Cash Waqf Linked Sukuk Pada Gen Z’, Jurnal Khazanah, 14.2 (2022), h. 72–
82. 
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Media Informasi 

Terhadap Minat 

Masyarakat Berwakaf 

Pada Cash Waqf Linked 

Sukuk.186 

pengetahuan, 

religiusitas, dan akses 

media informasi 

terhadap kemauan 

masyarakat untuk 

berwakaf melalui Cash 

Waqf Linked Sukuk. 

pengetahuan dan 

religiusitas 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap minat 

berwakaf, akses media 

informasi tidak 

berpengaruh. Secara 

simultan pengetahuan, 

religiusitas, dan akses 

media informasi 

berpengaruh terhadap 

minat berwakaf pada 

Cash Waqf Linked 

Sukuk. 

4 

Adenia Rachma dan 

Mardiana (2022) 

Pengaruh Pengetahuan, 

Religiusitas Dan Akses 

Media Informasi 

Terhadap Minat 

Berwakaf Sukuk 

Wakaf.187 

Tujuan penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui 

bagaimana pengaruh 

pengetahuan, 

religiusitas, dan akses 

media informasi 

terhadap minat sukuk 

wakaf. 

SEM-PLS 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa pengetahuan 

memiliki pengaruh 

positif serta signifikan 

terhadap minat sukuk 

wakaf. Kemudian 

religiusitas memiliki 

pengaruh positif tetapi 

tidak signifikan 

terhadap minat sukuk 

wakaf. Dan akses 

media informasi 

memiliki pengaruh 

positif serta signifikan 

terhadap minat sukuk 

wakaf. 

Sosialisasi → Intensi Berwakaf 

5 Baiq Hadiyani, dkk 

(2022) Pengaruh 

Tujuan penelitian ini 

adalah untuk 

SPSS 

                                                           
186 Nurjannah Rijal, Mukhtar Lutfi, h. 225. 
187 Adenia Rachma and Mardiana Mardiana, ‘Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas 

Dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Berwakaf Sukuk Wakaf’, Ekonomi, Keuangan, 
Investasi Dan Syariah (EKUITAS), 4.1 (2022), h. 22–27. 
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Sosialisasi Dan Media 

Iklan Terhadap Minat 

masyarakat Dalam 

Berwakaf Tunai Di 

Lembaga Keuangan 

Syariah (Studi Kasus 

Pada Lembaga 

Keuangan Syariah Di 

Kecamatan Aikmel 

Lombok Timur).188 

mengetahui pengaruh 

sosialisasi dan media 

iklan terhadap minat 

masyarakat dalam 

berwakaf tunai di 

lembaga keuangan 

syariah Kecamatan 

Aikmel. 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa sosialisasi dan 

media iklan 

berpengaruh terhadap 

minat berwakaf tunai 

di lembaga keuangan 

syariah secara 

simultan. 

Program Pemasaran → Intensi Berwakaf 

6 

Surita Hartini Mat 

Hassan, dkk (2021) The 

Influence of Promotion 

and Waqf Knowledge 

toward Cash Waqf 

Awareness in Pahang 

Region.189 

Tujuan penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui pengaruh 

promosi dan 

pengetahuan wakaf 

terhadap kesadaran 

wakaf tunai di wilayah 

Pahang. 

SEM-PLS 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

faktor promosi dan 

pengetahuan 

berhubungan 

signifikan dan positif 

dalam memberikan 

kesadaran dan 

pemahaman tentang 

dana abadi tunai. 

Religiusitas → Intensi Berwakaf 

7 

Mujahid Quraisy, dkk 

(2024) Influence of 

Religiosity, Income and 

Access to Information 

Media on Community 

Interest in Cash Waqaf 

in Magelang City.190 

Tujuan penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui pengaruh 

religiusitas, 

pendapatan dan akses 

media informasi 

berpengaruh terhadap 

SPSS 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

religiusitas, 

pendapatan, dan akses 

terhadap media 

informasi secara 

                                                           
188 Baiq Hadiyani and others, ‘Pengaruh Sosialisasi Dan Media Iklan Terhadap Minat 

Masyarakat Dalam Berwakaf Tunai Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada 
Lembaga Keuangan Syariah Di Kecamatan Aikmel Lombok Timur )’, Jurnal Widya Balina, 7.1 
(2022), h. 440–50. 

189 Surita Hartini and others, ‘The Influence of Promotion and Waqf Knowledge 
toward Cash Waqf Awareness in Pahang Region’, (2022), h. 1253-1260. 

190 Mujahid Quraisy, Rina Istiqomawati, and Emma Widianti, ‘Influence of Religiosity 
, Income and Access to Information Media on Community Interest in Cash Waqaf in Magelang 
City’, International Journal of Scientific Multidisciplinary Research (IJSMR), 2.1 (2024), h. 53–
62. 
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minat berwakaf uang 

pada masyarakat Kota 

Magelang. 

simultan dan kuat 

mempengaruhi 

keinginan dalam 

menyumbangkan 

wakaf uang. 

8 

Nashrudin Ismaila dan 

Tatik Maryantib (2022) 

Determinants Of 

Intention To Donate On 

Share Waqf: The Case 

Of Muslim Workers In 

Jakarta 

Tujuan penelitian ini 

adalah untuk 

mengetahui pengaruh 

sikap, kontrol 

perilaku yang 

dirasakan, 

kepercayaan, 

religiusitas, norma 

subjektif dan 

pengetahuan 

terhadap niat 

mewakafkan saham. 

SEM-PLS 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

empat variabel: sikap, 

kontrol perilaku yang 

dirasakan, 

kepercayaan, dan 

religiusitas, tidak 

mempunyai pengaruh 

positif terhadap niat 

masyarakat untuk 

mewakafkan saham. 

Sedangkan dua 

variabel lainnya, yaitu 

norma subjektif dan 

pengetahuan, terbukti 

berpengaruh positif 

terhadap niat 

mewakafkan saham. 

 

L. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan model konseptual terkait teori yang 

saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting yang akan diamati atau diukur 

melalui penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan empat 

variabel independen yaitu, Literasi Keuangan (X1), Inklusi Keuangan (X2), 

Sosialisasi (X3), dan Program Pemasaran (X4), kemudian satu variabel 

dependen yaitu intensi berwakaf pada Qash Waqf Linked Sukuk (Y), dengan 
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satu variabel moderat yaitu Religiusitas (Z) yang dinilai dapat memperkuat 

atau memperlemah keempat variabel independen tersebut. 

Literasi keuangan merupakan variabel independen pertama atau 

variabel bebas (X1) yang menggunakan dimensi: 1) Pengetahuan Keuangan, 

2) Kemampuan Keuangan, dan 3) Sikap Keuangan. Inklusi keuangan 

merupakan variabel independen kedua atau variabel bebas (X2) yang 

menggunakan dimensi: 1) Dimensi Akses 2) Dimensi Penggunaan 3) Dimensi 

Kualitas, dan 4) Dimensi Kesejahteraan. Sosialisasi merupakan variabel 

independen ketiga atau variabel bebas (X3)  yang menggunakan dimensi: 1) 

Sikap, 2) Interaksi, 3) Pengetahuan, dan 4) Peningkatan. Program pemasaran 

berupa merupakan variabel independen keempat atau variabel bebas (X4) 

yang menggunakan dimensi: 1) Saluran 2) Persediaan 3) Cakupan Pasar 4) 

periklanan 5) Promosi Penjualan 6) Hubungan Masyarakat 7) Penjualan 

Pribadi, dan 8) Pemasaran Langsung. 

Intensi berwakaf merupakan variabel dependen atau variabel terikat 

(Y) yang menggunakan indikator: 1) Sasaran 2) Waktu, dan 3) Situasi. 

Religiusitas merupakan variabel moderator yang memperkuat atau 

memperlemah (Z), menggunakan dimensi: 1) Keyakinan 2) Praktik Agama, 

dan 3) Konsekuensi. Gambar 2.1 menjelaskan hubungan kausal antara 

variabel independen, dependen dan moderasi yang akan diteliti. 
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Keterangan: 

 = berpengaruh 

M. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang harus diuji 

berdasarkan kumpulan data yang telah terkumpul dari beberapa rumusan 

masalah dalam penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. 

Berdasarkan paparan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 

hipotesis yang dinyatakan, yaitu: 

1. Pengaruh literasi keuangan terhadap intensi berwakaf pada CWLS 

di  Bank Syariah Indonesia Cabang Panakukkang Kota Makassar. 

Literasi keuangan merupakan pemahaman dan kecakapan seseorang 

dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan keuangan untuk 

Literasi Keuangan (X1) 

Inklusi Keuangan (X2) 

Sosialisasi (X3) 

H4 

H7 H5 

H3 

H2 

H1 

Intensi Berwakaf (Y) 

Religiusitas (Z) 

Program Pemasaran 

(X4) 

H8 H6 

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual 
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meningkatkan kesejahteraan finansial. Literasi keuangan merupakan tolak 

ukur pengetahuan seseorang dalam memahami konsep-konsep keuangan, 

kemampuan dan keyakinan dalam mengelola keuangan pribadinya melalui 

pengambilan keputusan dengan memperhatikan peristiwa lingkungan di 

sekitar dan perubahan kondisi ekonomi.191  

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh (Hida dkk, 2020), (Luh Putu 

dan I Gede, 2023)192, (Citra Khairiyati, 2019)193, (Ulfi Sheila, 2022)194, (Akmal, 

2022)195 menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif 

terhadap minat berwakaf pada CWLS, yang berarti apabila literasi keuangan 

meningkat maka akan meningkatkan minat investasi Cash Waqf Linked Sukuk 

pada Bank Syariah Indonesia. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh 

(Eka, 2021)196 (Ernia dkk, 2019)197 justru mendapati literasi keuangan 

pengaruh signifikan negatif pada minat investasi. Hal ini berarti bahwa 

peningkatan literasi keuangan tidak diikuti dengan peningkatan minat 

investasi. Dengan pertimbangan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis 

yang diajukan adalah: 

                                                           

191 Uttari and Yudantara., h. 3. 

192 Uttari and Yudantara, h. 4. 

193 Astrie Krisnawati Citra Khairiyati, “Analisis Pengaruh Literasi Keuangan 
Terhadap Keputusan Investasi Pada Masyarakat Kota Bandung,” Almana: Jurnal Manajemen 
Dan Bisnis 3, no. 2 (2019): h. 301–312. 

194 Pinasti and others. 

195 Akmal Zakaria. 

196 Viana. 

197 Ernia Taufiqoh, Nur Diana. 
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H1: Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap intensi 

berwakaf pada CWLS Bank Syariah Indonesia Cabang 

Panakkukang Kota Makassar. 

2. Pengaruh inklusi keuangan terhadap intensi berwakaf pada CWLS 

di Bank Syariah Indonesia Cabang Panakukkang Kota Makassar. 

Inklusi keuangan sebagai ketersediaan akses pada berbagai lembaga, 

produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Sedangkan Bank Dunia mendefinisikan; keuangan inklusif 

sebagai proporsi individu dan perusahaan yang menggunakan layanan jasa 

keuangan. Keuangan inklusif adalah proses yang memastikan kemudahan 

dalam mengakses, ketersediaan, dan penggunaan dari layanan jasa sistem 

keuangan untuk semua anggota di dalam sebuah perekonomian.198 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nurjannah, dkk 2023)199 

(Eka, 2021)200, Luh Putu dan I Gede (2023)201 mendapati inklusi keuangan 

berpengaruh positif signifikan terhadap intensi berwakaf pada Cash Waqf 

Linked Sukuk. Hasil yang berbeda pada penelitian (Wulan, ddk 2020)202 

mendapati inklusi keuangan berpengaruh negatif terhadap minat investasi. 

                                                           
198 Muhammad Alifanda Pramaswara and Moh Athoillah, “Pengaruh Inklusi 

Keuangan Di Era Ekonomi Digital Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi,” Journal of 
Development Economic and Social Studies 2, no. 1 (2023): h. 208. 

199 Nurjannah Rijal, Mukhtar Lutfi. 

 200 Viana. 

201 Uttari and Yudantara. 

202 Elmira Febri Darmayanti Yuni Wulan Sari, Suyanto Suyanto, “Pengaruh Literasi, 
Inklusi Keuangan Dan Perkembangan Financial Technology Terhadap Minat Mahasiswa 
Berinvestasi Di Pasar Modal (Studi Empiris Pada Mahasiswafakultasekonomi Dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Metro),” Journal Dinamika Stie Lampung 6, No. 2 (2020): h.1–9. 
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Minat individu dapat dipengaruhi oleh variabel demografi yaitu dapat 

dikategorikan dari jenis pekerjaan, pengalaman pekerjaan, status pekerjaan, 

pendapatan, tingkat pendidikan, status perkawinan, jenis kelamin, serta 

umur.203 Dengan pertimbangan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis yang 

diajukan adalah: 

H2: Inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap intensi 

berwakaf pada CWLS Bank Syariah Indonesia Cabang 

Panakkukang Kota Makassar. 

3. Pengaruh sosialisasi terhadap intensi berwakaf pada CWLS di 

Bank Syariah Indonesia Cabang Panakukkang Kota Makassar. 

Sosialisasi adalah proses menyampaikan informasi kepada calon 

investor (pemodal) dengan berbagai pola dan macam kegiatan, yang 

disampaikan secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan 

investasi saham ataupun investasi lainnya. Sosialisasi ialah proses dimana 

individu memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai untuk 

berpartisipasi sebagai anggota kelompok dalam masyarakat.204 

Pada penelitian (Baiq, dkk 2022)205, (Dewi, 2020)206, (Zahra, 2020)207 

menemukan sosialisasi memiliki pengaruh positif terhadap minat berwakaf 

                                                           
203 Ahmad Ajib Ridlwan Muhammad Hasan Muzaki, “Determinan Faktor Yang 

Memengaruhi Disloyalitas Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,” Jurnal Ekonomi Dan 
Perbakan Syariah 6, no. 1 (2019): h. 9. 

204 Dewi Kusuma Wardani. Supiati, “Pengaruh Sosialisasi Pasar Modal Dan Persepsi 
Atas Risiko Terhadap Minat Investasi Mahasiswa Di Pasar Modal,” Jurnal Akuntansi 
Maranatha 12, no. 1 (2020): h. 17. 

205 Hadiyani and others. 

206 Wardani, h. 18. 

207 Zulchayra, Azharsyah, and Fitria. 
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tunai . Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Hanif, ddk 2017)208 

menunjukkan sosialisasi berpengaruh negatif terhadap minat investasi. 

Dengan pertimbangan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis yang 

diajukan adalah: 

H3: Sosialisasi berpengaruh positif terhadap intensi berwakaf 

pada CWLS Bank Syariah Indonesia Cabang Panakkukang 

Kota Makassar. 

4. Pengaruh program pemasaran terhadap intensi berwakaf pada 

CWLS di Bank Syariah Indonesia Cabang Panakukkang Kota 

Makassar. 

Promosi adalah bentuk komunikasi pemasaran artinya aktivitas 

pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau 

membujuk dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan 

produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang 

ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.209 

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Surita, dkk 2022)210 

dan (Micki, 2022)211 menunjukkan program pemasaran atau promosi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran berwakaf tunai. 

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Erdinda dan Rachma, 

2020)212 menunjukkan promosi tidak berpengaruh terhadap minat investasi 

                                                           
208 Hanif Yusuf Seputro, Regi Sura Esa Pratama. 

209 Micki Watulandi. 

210 Hartini and others. 

211 Micki Watulandi. 

212 Erdinda Santoso. 
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sukuk, Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa promosi tentang 

sukuk masih sangat kurang. Masyarakat merasa belum memiliki informasi 

mengenai produk secara informatif, selain itu sumber informasi belum cukup 

tersedia. Dengan pertimbangan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis 

yang diajukan adalah: 

H4: Program pemasaram berpengaruh positif terhadap intensi 

berwakaf pada CWLS Bank Syariah Indonesia Cabang 

Panakkukang Kota Makassar. 

5. Religiusitas memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap 

intensi berwakaf pada CWLS di Bank syariah Indonesia Cabang 

Panakkukang Kota Makassar. 

Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap 

agamanya yang diwujudkan dengan tindakan-tindakan yang disertai dengan 

penghayatan, kesadaran, serta kesungguhan terhadap ajaran agama dalam 

bentuk tingkah laku yang taat terhadap segala perintah Allah dan menjauhi 

segala larangannya. Religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan 

berupa aktivitas yang tampak dan dapat dilihat oleh mata, serta aktivitas 

yang tidak tampak yang terjadi dalam hati seseorang.213 

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian terdahulu, umumnya 

penelitian terkait religiusitas hanya sebagai variabel bebas (X), belum 

ditemukan penelitian yang menggunakan religiusitas sebagai variabel 

moderasi untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan, 

                                                           
213 Aisya Farah Sayyidah et al., “Peran Religiusitas Islam Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Psikologis,” Al-Qalb : Jurnal Psikologi Islam 13, no. 2 (2022): h. 105. 
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sosialisasi, dan program pemasaran terhadap intensi berwakaf pada CWLS 

khususnya pada bank syariah.  

Namun pada penelitian yang dilakukan oleh (Idhofi, dkk 2023)214 

menemukan bahwa adanya pengaruh literasi keuangan dalam memoderasi 

hubungan antara religiusitas dengan minat investasi, dan penelitian yang 

dilakukan (Fitriyani & Anwar, 2022)215 yang menjelaskan bahwa literasi 

keuangan mampu memoderasi hubungan antara herding, experience regret, 

religiosity, dan minat investasi. Hasil yang ditemukan bahwa tingkat 

religiusitas yang dimiliki seseorang harus diimbangi oleh tingkat literasi 

keuangan supaya terhindar dari berbagai risiko. Tetapi (Cindy & Luqman, 

2021)216 justru mendapati religiusitas tidak dapat memoderasi literasi 

keuangan syariah terhadap keputusan menabung dibank syariah. Dengan 

pertimbangan hasil penelitian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H5: Religiusitas memoderasi pengaruh literasi keuangan 

terhadap intensi berwakaf pada  CWLS di Bank Syariah 

Indonesia Cabang Panakkukang Kota Makassar. 

                                                           
214 Idhofi Khusna Baihaqqi and Maretha Ika Prajawati, “Pengaruh Risk Tolerance 

Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Investasi Dengan Literasi Keuangan Sebagai Variabel 
Moderasi,” Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS) 4, no. 3 (2023): h. 966. 

215 S Fitriyani, S., & Anwar, “Pengaruh Herding, Experience Regret, Dan Religiosity 
Terhadap Keputusan Investasi Saham Syariah Pada Investor Muslim Millennial Dengan 
Financial Literacy Sebagai Variabel Moderasi,” Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan 9, 
no. 1 (2022): h. 68. 

216 Cindy Thohari and Luqman Hakim, “Peran Religiusitas Sebagai Variabel 
Moderating Pembelajaran Perbankan Syariah, Literasi Keuangan Syariah, Product 
Knowledge Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah,” Jurnal Pendidikan Akuntansi 
(JPAK) 9, no. 1 (2021): h. 46. 
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6. Religiusitas memoderasi pengaruh inklusi keuangan terhadap 

intensi berwakaf pada CWLS di Bank syariah Indonesia Cabang 

Panakkukang Kota Makassar. 

Penelitian yang dilakukan (Muslichah & Sanusi, 2019)217 yang 

menyebutkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap niat 

menggunakan produk perbankan syariah. didapati bahwa tingkat religiusitas 

seseorang dapat memengaruhi kecenderungan untuk menggunakan produk 

perbankan syariah. Orang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi 

cenderung lebih condong menggunakan produk keuangan yang sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah karena kesesuaian dengan nilai-nilai agama 

yang mereka anut. Mereka melihat produk perbankan syariah sebagai cara 

untuk menjalankan kehidupan keuangan yang sejalan dengan keyakinan dan 

prinsip agama mereka. Tetapi (Iqbal, 2022) justru mendapati bahwa 

religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan syariah. 

Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya keterkaitan antara religiusitas 

seseorang dengan tingkat keputusan seseorang untuk menggunakan produk 

keuangan syariah. Dengan pertimbangan hasil penelitian tersebut, maka 

hipotesis yang diajukan adalah: 

H6: Religiusitas memoderasi pengaruh inklusi keuangan 

terhadap intensi berwakaf pada CWLS di Bank Syariah 

Indonesia Cabang Panakkukang Kota Makassar. 

                                                           
217 Istyakara Muslichah and Soliha Sanusi, “The Effect of Religiosity and Financial 

Literacy on Intention to Use Islamic Banking Products,” Asian Journal of Islamic Management 
(AJIM) 1, no. 2 (2019): h. 90. 
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7. Religiusitas memoderasi pengaruh sosialisasi terhadap intensi 

berwakaf pada CWLS di Bank Syariah Indonesia Cabang 

Panakkukang Kota Makassar. 

Dari penelusuran penelitian terdahulu belum ditemukan pengaruh 

sosialisasi terhadap intensi berwakaf dengan religiusitas sebagai variabel 

moderasi tetapi ditemukan penelitian yang hampir mirip yakni penelitian 

(Agustin & Lukman, 2022)218 religiusitas mampu memoderasi antara persepsi 

produk bank syariah dengan minat investasi syariah. Persepsi produk bank 

syariah yang dimoderasi oleh religiusitas menyatakan hasil yang signifikan 

pada minat menabung di bank syariah. Dengan pertimbangan hasil penelitian 

tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H7: Religiusitas memoderasi pengaruh sosialisasi terhadap 

intensi berwakaf pada CWLS di Bank Syariah Indonesia 

Cabang Panakkukang Kota Makassar. 

8. Religiusitas memoderasi pengaruh program pemasaran terhadap 

intensi berwakaf pada CWLS di Bank syariah Indonesia Cabang 

Panakkukang Kota Makassar. 

Religiusitas sering disamakan dengan keberagamaan, dan religiusitas 

didefinisikan sebagai seberapa jauh pengetahuan, seberapa teguh 

kepercayaan, seberapa baik ritual dan aturan yang dijalankan, dan seberapa 

dalam mensyukuri agama yang dipeluknya. Bagi umat Islam, religiusitas 

                                                           
218 Dwi Nur Agustin and Luqman Hakim, “Peran Religiusitas Sebagai Variabel 

Moderating Pengetahuan, Persepsi Produk Bank Syariah Dan Literasi Keuangan Tehadap 
Minat Investasi Syariah,” Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK) 10, no. 2 (2022): h. 113. 
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dapat diketahui dari tingkat pemahaman, kepercayaan, implementasi dan 

imajinasi atas agama Islam.219 

Pada penelitian yang dilakukan (Handayani, dkk 2022)220 

menunjukkan hasil bahwa religiusitas mampu memoderasi pengaruh 

produk, promosi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan nasabah 

menggunakan produk tabungan mudharabah. Sedangkan pada penelitian 

(Fauziah, 2020)221 pengaruh promosi terhadap keputusan menabung di bank 

syariah menunjukkan hasil religiusitas sebagai variabel moderasi tidak 

mampu memoderasi keputusan nasabah. Dengan pertimbangan hasil 

penelitian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H8: Religiusitas memoderasi pengaruh program pemasaran 

terhadap intensi berwakaf pada CWLS di Bank Syariah 

Indonesia Cabang Panakkukang Kota Makassar. 

                                                           
219 Sri Handayani, Abdul Aziz, and Nugraha Pratama, “Pengaruh Produk, Promosi, 

Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menabung Mudharabah Dengan Religiusitas 
Sebagai Variabel Pemoderasi,” Jurnal Al Iqtishad 2 (2022): h. 7. 

220 Handayani, Aziz, and Pratama, h. 1. 

221 Fauziah, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Merek, Lokasi Dan Promosi 
Terhadap Keputusan Menabung Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating” (IAIN 
Salatiga, 2020), h. 89. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dimana data yang 

diperoleh dalam bentuk numerik dan perlu dianalisis, menekankan pada 

pengujian teori dengan mengukur variabel penelitian dengan angka-angka 

dan menganalisis data menggunakan prosedur statistik.222 

Penelitian kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel sebagai 

objek penelitian dan variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk 

operasionalisasi masing-masing variabel. Tujuan dalam melakukan 

penelitian kuantitatif adalah menguji teori, membangun fakta, menunjukkan 

hubungan dan pengaruh serta perbandingan antar variabel, memberikan 

deskripsi statistik, menaksir, dan meramalkan hasilnya. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Bank Syariah Indonesia Cabang 

Panakkukang Kota Makassar. 

Pemilihan Cabang Panakkukang sebagai lokasi penelitian didasarkan 

pada pertimbangan yang mengutamakan kemudahan dalam mengakses data 

yang relevan dan sangat dibutuhkan untuk penelitian ini. Peneliti dapat 

memastikan akses yang lebih cepat dan lebih akurat terhadap intensi 

berwakaf pada produk Cash Waqf Linked Sukuk. 

 

                                                           
222 Thornhill A Saunders, M. N. K, Lewis, P., Research Methods for Business Students, 

2019, 8 TH ED. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

explanatory. Pendekatan kuantitaif dengan pendekatan explanatory 

bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan dan hubungan antara variabel yang 

akan digunakan dan diuji agar dapat memperoleh gambaran secara lebih 

jelas dan detail tentang hubungan antara variabel tersebut.223 Penelitian 

explanatory juga biasa disebut sebagai penelitian comfimatory.224 

Penelitian ini menggunakan pendekatan explanatory atau 

confirmatory untuk menguji hubungan antara literasi keuangan, inklusi 

keuangan, sosialisasi, dan program pemasaran dengan intensi berwakaf 

dalam Cash Waqf Linked Sukuk di Bank Syariah Indonesia Cabang 

Panakkukang Kota Makassar, dengan religiusitas sebagai variabel 

moderating. Bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana pemahaman 

keuangan (literasi), keterlibatan dalam layanan keuangan (inklusi), pengaruh 

sosialisasi, dan program pemasaran mempengaruhi intensi berwakaf, serta 

bagaimana faktor religiusitas dapat memoderasi hubungan tersebut dalam 

konteks nasabah bank tersebut. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.225 

                                                           
223 Saunders, M. N. K, Lewis, P., 8 TH ED. 

224 Zaluchu, “Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian 
Agama,” Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat 4, no. 1 (2020): h. 30. 

225 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan 
R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 72-73. 
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Populasi pada penelitian ini adalah seluruh nasabah Bank Syariah Indonesia 

Cabang Panakkukang Kota Makassar. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Jika jumlah populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti menggunakan sampel yang diambil 

dari populasi itu. Apa yang dipelajari pada sampel maka sudah mewakili 

seluruh populasi, oleh karena itu sampel yang diambil dari populasi harus 

betul-betul representatif.226 

Sampel yang digunakan penelitian ini didasarkan pada rancangan dan 

teknik penentuan sampel yang digunakan. Rancangan sampel yang 

digunakan adalah Nonprobability Sampling Design dimana teknik yang 

digunakan adalah Purposive Sampling. Nonprobability Sampling adalah 

penarikan sampel tidak dilakukan dengan menggunakan hukum probabilitas, 

artinya bahwa tidak semua unit populasi memiliki kesempatan untuk 

dijadikan sampel penelitian. Hal ini dikarenakan sifat populasi yang 

heterogen sehingga terdapat diskriminasi tertentu terhadap unit-unit 

populasi.227 

Adapun teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik  

Purposive Sampling. Teknik Purposive Sampling merupakan teknik sampling 

yang lebih mengutamakan tujuan penelitian daripada sifat populasi dalam 

                                                           
226 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 19th edn (Bandung: 

Alfabeta, 2013), h. 81. 

227 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi, 1st edn (Jakarta: Prenada 
Media Group, 2016), h. 112. 
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menentukan sampel penelitian.228 Pengambilan sampel didasarkan pada 

pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi atau ciri-ciri yang sudah 

diketahui sebelumnya. Unsur-unsur yang dianggap memiliki kriteria adalah 

sebagai berikut: 

a. Beragama Islam. 

b. Mengetahui investasi sukuk dan wakaf uang. 

c. Memiliki pekerjaan/penghasilan. 

Menurut Augusty jumlah sampel dalam analisis SEM paling sedikit 

lima kali jumlah variabel parameter (dimensi) yang akan dianalisis, 

sedangkan jumlah sampel yang baik yaitu kisaran 100-200.229 Dimensi dalam 

penelitian ini berjumlah 25 dimensi, sehingga batas minimal sampel dalam 

penelitian ini adalah 125. Setelah melakukan penyeleksian, peneliti 

menetapkan 150 nasabah atau responden karena telah memenuhi kriteria. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Salah satu hal yang sangat mempengaruhi kualitas data hasil 

penelitian yakni teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Kualitas 

pengumpulan data berkaitan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan 

dalam mengumpulkan data.230 Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer 

                                                           

228 Burhan Bungin, h. 112. 

229 Ferdinand Augusty, Metode Penelitian Manajemen, 5th edn (Semarang: Badan 
Penerbit Universitas Diponegoro, 2014), h. 173. 

230 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 19th edn (Bandung: 
Alfabeta, 2013), h. 137. 
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dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode pengumpulan data 

yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi Langsung 

Observasi langsung adalah pengamatan yang dilakukan peneliti 

dengan apa yang terjadi di lapangan. Hal ini terkait dengan proses pencatatan 

data dari kegiatan yang dilakukan pada waktu penelitian diadakan. Observasi 

langsung melakukan pengamatan secara langsung dan mempelajari hal-hal 

yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti guna mengetahui 

permasalahan sebenarnya. 

2. Kuesioner 

Kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang diberikan 

kepada responden dengan harapan mampu memberikan informasi yang 

akurat tentang variabel yang diamati oleh peneliti. Kuesioner yang dibagikan 

untuk mengumpulkan data mengenai intensi berwakaf, religiusitas, literasi 

keuangan, inklusi keuangan, sosialisasi, dan program pemasaran. Untuk 

pengumpulan data sekunder, maka dalam penelitian ini data-data pendukung 

yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti literatur, artikel, dan 

sumber-sumber lainnya sedangkan data primer yaitu berasal dari Bank 

Syariah Indonesia, internet, maupun secara tekstual yang berhubungan 

dengan penelitian.   

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu butir-butir 

pertanyaan atau pernyataan yang akan diajukan/diberikan kepada objek 

penelitian untuk dijawab. Butir pertanyaan maupun pernyataan ini 
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dihasilkan melalui indikator setiap variabel penelitian yang digunakan untuk 

mengukur variabel. Berikut daftar variabel, indikator variabel dan skala yang 

digunakan: 

Tabel 3. 1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Literasi 
Keuangan  (X1)  

Literasi keuangan merupakan tolak 
ukur pengetahuan seseorang dalam 
memahami konsep-konsep keuangan, 
kemampuan dan keyakinan dalam 
mengelola keuangan pribadinya 
melalui pengambilan keputusan 
dengan memperhatikan peristiwa 
lingkungan di sekitar dan perubahan 
kondisi ekonomi.

231
 

1. Pengetahuan 
keuangan 

2. Kemapuan 
keuangan 

3. Sikap Keuangan 

Likert 1-
5 

Inklusi 
Keuangan (X2) 

Inklusi keuangan adalah ketersediaan 
akses pada berbagai lembaga, 
produk, dan layanan jasa keuangan 
sesuai dengan kebutuhan dan 
kemampuan masyarakat dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.

232
 

1. Dimensi akses 
2. Dimensi 

penggunaan 
3. Dimensi kualitas 
4. Dimensi 

kesejahteraan 

Likert 1-
5 

Sosialisasi (X3) Sosialisasi adalah proses 
menyampaikan informasi kepada 
calon investor (pemodal) dengan 
berbagai pola dan macam kegiatan, 
yang disampaikan secara langsung 
maupun tidak langsung yang 
berkaitan dengan investasi saham 
ataupun investasi lainnya.

233
 

1. Sikap 
2. Interaksi  
3. Pengetahuan  
4. Peningkatan 

Likert 1-
5 

Program 
Pemasaran (X4) 

Menurut Kotler dan Armstrong, 
pemasaran adalah proses dimana 
bisnis menciptakan nilai bagi 
pelanggan dan membangun 
hubungan yang kuat dengan mereka 
untuk menangkap nilai dari mereka. 

1. Distribusi 
a. Saluran 
b. Persediaan 
c. Cakupan pasar 
2. Promosi 

(promotion) 

Likert 1-
5 

                                                           
231 Uttari and Yudantara., h. 3. 

232 Muhammad Alifanda Pramaswara and Moh Athoillah, “Pengaruh Inklusi 
Keuangan Di Era Ekonomi Digital Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi,” Journal of 
Development Economic and Social Studies 2, no. 1 (2023): h. 208. 

233 Dewi Kusuma Wardani. Supiati, “Pengaruh Sosialisasi Pasar Modal Dan Persepsi 
Atas Risiko Terhadap Minat Investasi Mahasiswa Di Pasar Modal,” Jurnal Akuntansi 
Maranatha 12, no. 1 (2020): h. 17. 
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Variabel Definisi Indikator Skala 

Produk akan mudah dijual jika 
pemasar memahami kebutuhan 
pelanggan, mengembangkan produk 
yang memberikan nilai superior 
kepada pelanggan, menetapkan 
harga, mendistribusikan, dan 
mempromosikan produk tersebut 
secara efektif.

234
 

 

a. Periklanan 
(adversiting) 

b. Promosi 
penjualan (sales 
promotion) 

c. Hubungan 
masyarakat 
(public relation) 

d. Penjualan 
pribadi (personal 
selling) 

e. Pemasaran 
langsung (direct 
marketing) 

Intensi 
Berwakaf (Y) 

Intensi atau keinginan berperilaku 
(Behavioral intention) adalah 
keinginan konsumen untuk 
berperilaku menurut cara tertentu 
dalam rangka memiliki, membuang 
dan menggunakan produk atau jasa. 

1. Waktu 
2. Sasaran 
3. Situasi  

Likert 1-
5 

Religiusitas (Z) Religiusitas merupakan keyakinan 
yang dimiliki seseorang terhadap 
agamanya yang diwujudkan dengan 
tindakan-tindakan yang disertai 
dengan penghayatan, kesadaran, 
serta kesungguhan terhadap ajaran 
agama dalam bentuk tingkah laku 
yang taat terhadap segala perintah 
Allah dan menjauhi segala 
larangannya.

235
 

1. Keyakinan 
(ideologi) 

2. Praktik agama 
(ritualistik) 

3. Konsekuensi  

Likert 1-
5 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis berawal dari kerangka pemikiran penelitian selanjutnya akan 

dikembangkan menjadi suatu model penelitian. Structural Equation Model 

(SEM) merupakan teknik analisis statistik multivariat untuk menghubungkan 

antara struktural yang relatif sulit terukur secara bersamaan. Selain itu, 

dapat digunakan untuk menganalisis hubungan struktural antara variabel 

terukur dan konstruk laten. Teknik ini merupakan kombinasi antara faktor 

                                                           
234 Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing (Pearson UK, 2019), h. 

6. 

235 Hiyanti, Fitrijanti, and Sukmadilaga., h. 496 
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analisis (factor analysis) dan analisis regresi majemuk (multiple reggresion 

analysis). Untuk memastikan bahwa model dibuat secara benar dan hasilnya 

valid, diperlukan proses pengujian. Berikut beberapa analisis data yang 

dilakukan: 

1. Uji Validasi dan Realibilitas Instrumen 

Validasi dan realibilitas instrumen dilakukan untuk memastikan seberapa 

baik suatu instrumen digunakan untuk mengukur konsep yang seharusnya 

diukur. Tentunya dalam penyusunan sebuah angket harus benar-benar bisa 

menggambarkan tujuan dari penelitian tersebut valid dan juga dapat 

konsisten.236 Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk validasi dan 

reliabilitas instrumen penelitian adalah metode CFA (Confirmatory Factor 

Analysis) dan formulais koefisien alfa. 

2. Model Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan dua macam analisa, yaitu analisa statistik 

deskriptif dan teknik-teknik kuantitatif atau analisis statistik inferensial yaitu 

terhadap data yang diperoleh dilapangan. Analisis deskriptif digunakan 

untuk mendeskripsikan secara lebih mendalam terhadap masing-masing 

variabel dalam penelitian ini. Teknik kuantitatif digunakan untuk melihat 

kuat lemahnya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel tergantung, 

yaitu dengan cara menganalisa terhadap data yang diberi skor sesuai dengan 

skala pengukuran yang telah ditetapkan, melalui suatu formula-formula 

statistik. Jawaban setiap item menggunakan skala likert. Terdapat lima 

pilihan dalam skala Likert sebagai berikut: 

                                                           
236 Juliansyah Noor, Analisas Data Penelitian Ekonomi Dan Manajemen (Jakarta: 

Grasindo, 2015), h. 9. 
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Tabel 3. 2 Alternatif Jawaban dengan Skala Likert 

Alternatif Jawaban Bobot Nilai 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Kurang Setuju (KS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 Sumber: Sugiyono, 2013 

 Ketika data tersebut terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, 

disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis. Peneliti menggunakan analisis 

deskriptif atas variabel independen dan dependennya yang selanjutnya 

dilakukan pengklasifikasian terhadap jumlah total skor responden. Dari 

jumlah skor jawaban responden yang diperoleh, kemudian disusun kriteria 

penilaian untuk setiap item pertanyaan. Pemberian skor dilakukan dengan 

menggunakan skala likert dengan interval skor 1 (sangat tidak setuju) 

sampai dengan skor 5 (sangat setuju). 

a. Analisis Deskriptif 

Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan variabel penelitian, 

tanpa menarik generalisasi. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya 

ditabulasi dalam tabel dan dilakukan pembahasan secara deskriptif. 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik suatu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan 

variabel lain.237 Variabel penelitian ini yaitu literasi keuangan, inklusi 

                                                           
237 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, h. 53. 
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keuangan, sosialisasi, program pemasaran, intensi berwakaf dan religiusitas. 

Pengkategorian skala dapat ditentukan sebagai berikut: 

Tabel 3. 3 Dasar Interpretasi Skor Item dalam Variabel Penelitian 

No  Nilai Skor Interpretasi 

1 1 – 0.8 Sangat Tidak Baik/Sangat Tidak Setuju 

2 1.8 – 2.6 Tidak Baik/Tidak Setuju 

3 2.6 – 3.4 Cukup/Kurang Setuju 

4 3.4 – 4.2 Baik/Setuju 

5 4.2 – 5.0 Sangat Baik/Sangat Setuju 

 Sumber: Umar, 2013 

b. Analisis Statistik Inferensial 

Hubungan kausal yang dirumuskan dalam penelitian ini menggunakan 

model yang tidak sederhana, variabel dalam model tersebut hubungannya 

berbentuk rekursif. Bentuk hubungan kausal seperti ini membutuhkan alat 

analisa yang mampu menjelaskan hubungan tersebut, sehingga metode 

statistik inferensial yang di gunakan dalam analisa data penelitian ini adalah 

Partial Least Square (PLS) menggunakan SmartPLS 4.0. 

c. Partial Least Square 

Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji 

statistik yaitu dengan uji persamaan struktural berbasis variance atau lebih 

dikenal dengan nama Partial least Square (PLS) menggunakan software 

SmartPLS 4.0. PLS merupakan metode analisis yang powerfull karena tidak 

didasarkan banyak asumsi. Data tidak harus terdistribusi normal, sampel 

tidak harus besar, PLS juga dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori, 

dan dapat digunakan untuk menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar 

variabel laten. PLS dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk 
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dengan indikator reflektif dan indikator formatif yang hal ini tidak dapat 

dilakukan oleh CBSEM karena akan terjadi unidentified model.238 

Menurut Ghozali dan Latan, tujuan PLS adalah membantu peneliti 

mendapatkan nilai variabel untuk tujuan prediksi. Model formalnya 

mendefinisikan variabel laten adalah linear agregat dari indikator-

indikatornya. Weight estimate untuk menciptakan komponen skor variabel 

laten didapat berdasarkan bagaimana inner model (model struktural yang 

menghubungkan antar variabel laten) dan outer model (model pengukuran 

yaitu hubungan antara indikator dengan kosntruknya) dispesifikasi. Hasilnya 

adalah residual variance dari variabel dependen (keduanya variabel laten dan 

indikator) diminimumkan. 

Estimasi parameter yang didapat dengan PLS dikategorikan menjadi 

tiga. Kategori pertama, adalah weight estimate untuk menciptakan skor 

variabel laten. Kedua mencerminkan path estimate yang menguhubungkan 

variabel laten dan antar variabel laten dan blok indikatornya (loading), 

kategori ketiga adalah berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai 

konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten. Untuk memperoleh 

ketiga estimasi ini, PLS menggunakan proses iterasi tiga tahap dan setiap 

tahap menghasilkan estimasi. Tahap pertama menghasilkan weight estimate, 

tahap kedua menghasilkan estimasi untuk inner model dan outer model, dan 

tahap ketiga menghasilkan estimasi means dan lokasi (konstanta).239 

                                                           
238 Hengky Latan and Ghozali Imam, Partial Least Squares: Konsep, Teknik Dan 

Aplikasi SmartPLS 2.0 M3 (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015). 

239 Ghozali Imam and Hengky Latan. 
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Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan 

menggunakan software SmartPLS yang dijalankan melalui media komputer. 

Tahapan analisis data yang selanjutnya, antara lain sebagai berikut:240 

1) Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model) 

Merujuk pada Ghozali dan Latan, Outer model sering juga disebut 

outer relation atau measurement model mendefinisikan bagaimana setiap 

indikator berhubungan dengan variabel latennya. Analisa outer model 

digunakan untuk memastikan bahwa measurement yang digunakan layak 

untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel) dengan beberapa indikator 

sebagai berikut: 

a) Covergent Validity 

Validitas convergent berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-

pengukur (manifest variabel) dari suatu konstruk seharusnya berkolerasi 

tinggi. Uji validitas convergent indikator refleksif dengan tiap indikator 

konstruk. Rule of Thumb yang biasanya digunakan untuk menilai validitas 

convergent yaitu loading factor harus lebih dari 0,7 untuk penelitian yang 

bersifat confirmatory dan nilai loading factor antara 0,6-0,7 untuk penelitian 

yang bersifat explanatory masih dapat diterima serta nilai average variance 

extracted (AVE) harus memiliki nilai yang lebih besar dari 0,5.241 

 

                                                           
240 Heri Kurniawan and Yamin Sufyan, Generasi Baru Mengolah Data Penelitian 

Dengan Partial Least Square Path Modeling, Aplikasi Dengan Software XLSTAT, SmartPLS, Dan 
Visual PLS (Jakarta: Salemba Empat, 2011). 

241 Imam Ghozali, Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan 
Program SmartPLS 3.2.9 Untuk Penelitian Empiris (Semarang: Badan Penerbit Universitas 
Dipanegoro, 2021). 
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b) Discriminant Validity 

Validitas disrciminant berkaitan dengan prinsip bahwa pengukur-

pengukur (variabel manifest) kontsruk yang berbeda seharusnya tidak 

berkolerasi dengan tinggi. Ada beberapa cara untuk menguji validitas 

discriminant yaitu sebagai berikut: 

(1) Heterotrait Monotrait Ratio (HTMT) 

Sejak rilisnya smartPLS versi terbaru uji discriminant validity dapat 

juga dilakukan dengan HTMT. Nilai HTMT dianjurkan adalah kurang dari 

0,90. Apabila nilainya < 0,90 maka semua konstruk dinyataakan valid secara 

diskriminan atau dengan kata lain discriminant validity sudah tercapai.242 

(2) Fornell Larcker 

Uji validitas juga dapat dilihat dari uji discriminant validitas yaitu 

membandingkan masing-masing nilai akar kuadrat AVE terhadap nilai 

korelasi antara konstruk. Jika nilai akar kuadrat AVE lebih tinggi 

dibandingkan nilai korelasi antara konstruk, maka dapat dinyatakan telah 

memenuhi kriteria discriminant validity.243 

(3) Crossloading 

Cara untuk menguji validitas discriminant dengan indikator refleksif 

yaitu dengan melihat nilai cross loading untuk setiap variabel harus >0,70. 

Cara lain yang dapat digunakan untuk menguji validitas discriminant adalah 

dengan membandingkan akar kuadrat dari AVE untuk setiap kontsruk 

                                                           
242 Imam Ghozali, h. 69. 

243 Imam Ghozali, h.95 . 
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dengan nilai korelasi antara konstruk dalam model. Validitas discriminant 

yang ditunjukkan dari akar kuadrat AVE untuk setiap kontruk lebih besar 

dari korelasi antar konstruk dalam model.244 

(4) Construct Reliability and Validity 

Setelah melakukan uji validitas, pengukuran model juga dilakukan 

untuk menguji reliabilitas suatu konstruk. Uji reliabilitas dilakukan untuk 

membuktikan akurasi, konsistensi, dan ketepatan instrumen dalam 

mengukur konstruk. Rule of  Thumb yang biasanya digunakan untuk menilai 

reliabilitas konstruk yaitu nilai composite realibility harus lebih besar dari 0,7 

untuk penelitian yang bersifat confirmatory dan nilai 0,6 – 0,7 masih dapat 

diterima untuk penelitian yang bersifat explanatory. Dibandingkan dengan 

cronbach alpha ukuran ini tidak mengasumsikan ekuvalen antar pengukuran 

dengan asumsi semua indikator diberi bobot yang sama. 

Cronbach alpha lebih cenderung under estimate dalam mengukur 

reliabilitas, sedangkan composite reliabilitas merupakan closer approximation 

dengan asumsi estimasi parameter adalah akurat. AVE dan composite 

reliability sebagai ukuran internal konsistensi hanya dapat digunakan untuk 

konstruk dengan indikator refleksif (Mode A). Secara singkat, nilai cronbach’s 

alpha untuk penelitian explanatory research sudah dapat diterima jika 

melebihi 0,6 dan untuk nilai composite reliability dalam penelitian 

explanatory research masih dapat diterima apabila nilainya 0,6 – 0,7).245 

 

                                                           
244 Imam Ghozali, h. 68-69. 

245 Imam Ghozali, h. 70-71. 
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2) Model Struktural (Inner Model) 

a) R squares  

Dalam menilai model struktural dengan PLS, diawali dengan melihat 

nilai R-Squares untuk setiap variabel laten endogen sebagai kekuatan 

prediksi dari model struktural. Interpretasinya sama dengan interpretasi 

pada OLS Regresi. Perubahan nilai R-Squares dapat digunakan untuk 

menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel 

endogen apakah mempunyai pengaruh yang substantive. Nilai R Squares 

adalah 0,75 (kuat). 0,50 (moderat), dan 0,25 (lemah).246 

b) Effect size f2 

Hasil dari R Squares merepresentasi jumlah variance dari konstruk 

yang dijelaskan oleh model. Nilai f2 0,02, 0,15, dan 0,35 yang memiliki 

interpretasi masing-masing yaitu kecil, menengah, dan besar.247 

c) Q2 predictive relevance 

Evaluasi model PLS dapat juga dilakukan dengan Q2 predictive 

relevance atau sering disebut predictive sample reuse. Nilai Q2 > 0 

menunjukkan bahwa model mempunyai predictive relevance, sedangkan Q2 

< 0 menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance.248 

 

 

                                                           
246 Imam Ghozali, h. 73. 

247 Imam Ghozali, h. 74. 

248 Imam Ghozali, h. 74. 
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d) q2 predictive relevance 

Nilai q2 predictive relevance 0,02, 0,15 dan 0,35 menunjukkan bahwa 

model lemah, moderat, dan kuat.249 

e) Uji Signifikansi (two-tailed) 

Evaluasi model ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi untuk 

mengetahui pengaruh antar variabel melalui prosedur bootstrapping. Nilai 

signifikansi yang digunakan (two-tailed) t-value 1,65 (signifikan level =10%), 

t-value 1,96 (signifikan level = 5%), t-value 2,58 (signifikan level =1%). 

Dalam Penelitian ini, nilai signifikansi yang digunakan (two-tailed) t-value 

1,96 (signifikan level = 5%). Pengujian hipotesis moderasi dilakukan dengan 

moderated regression analysis (MRA) yang diestimasi dengan SEM-PLS.250 

Untuk menguji religiusitas sebagai variabel pemoderasi hubungan masing-

masing antara literasi keuangan, inklusi keuangan, sosialisasi, dan program 

pemasaran terhadap intensi berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk. 

f) Goodness of Fit Measure (Kebaikan dan Kecocokan Model) 

Evaluasi Kebaikan dan Kecocokan Model dapat dilakukan dengan 

melihat nilai SRMR (Standarized Root Mean Square Residual) dan NFI 

(Normed of Fit Index). 

(1) SRMR (Standarized Root Mean Square Residual) 

SRMR (Standarized Root Mean Square Residual) adalah ukuran nilai 

absolut rata-rata dari residual kovarian, standar akar rata-rata kuadrat 

                                                           
249 Imam Ghozali, h. 75. 

250 Ghozali Imam and Hengky Latan. 
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residual (SRMR) didasarkan pada transformasi matriks kovarian sampel dan 

matriks kovarian yang diprediksi menjadi matriks korelasi. SRMR 

didefinisikan sebagai perbedaan antara korelasi yang diamati dan model 

matriks korelasi tersirat. Dengan demikian, ini memungkinkan untuk menilai 

besarnya rata-rata perbedaan antara korelasi yang diamati dan yang 

diharapkan sebagai ukuran absolut dari kriteria kecocokan (model). Nilai 

kurang dari 0,10 atau 0,08 dianggap cocok. Hanseler pada tahun 2014 

memperkenalkan SRMR sebagai goodness of fit measure untuk PLS SEM yang 

dapat digunakan untuk menghindari kesalahan spesifikasi model.251 

(2) NFI (Normed of Fit Index) 

Salah satu ukuran fit pertama yang diusulkan dalam literatur SEM 

adalah NFI oleh Bentler dan Bonett pada tahun 1980. NFI menghasilkan nilai 

antara 0 dan 1. Semakin dekat NFI ke nilai 1 maka semakin baik 

kecocokannya. NFI di atas 0,9 biasanya mewakili kecocokan yang dapat 

diterima.252 

G. Definisi Operasional  

1. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel bebas yang dapat mempengaruhi 

variabel yang lain. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau yang menyebabkan terjadinya perubahan atau timbulnya variabel 

                                                           
251 Imam Ghozali, h. 77. 

252 Imam Ghozali, h. 79. 
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dependen.253 Variabel Independen dalam penelitian ini ada empat yakni 

sebagai berikut: 

a. Literasi Keuangan (X1) 

Literasi keuangan merupakan pemahaman dan kecakapan seseorang 

dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan keuangan untuk 

meningkatkan kesejahteraan finansial. Literasi keuangan merupakan tolak 

ukur pengetahuan seseorang dalam memahami konsep-konsep keuangan, 

kemampuan dan keyakinan dalam mengelola keuangan pribadinya melalui 

pengambilan keputusan dengan memperhatikan peristiwa lingkungan di 

sekitar dan perubahan kondisi ekonomi.254  Dimensi literasi keuangan yang 

dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengetahuan keuangan, kemampuan 

keuangan, dan sikap keuangan. 

b. Inklusi Keungan (X2) 

Inklusi keuangan sebagai ketersediaan akses pada berbagai lembaga, 

produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Sedangkan Bank Dunia mendefinisikan; keuangan inklusif 

sebagai proporsi individu dan perusahaan yang menggunakan layanan jasa 

keuangan. Keuangan inklusif adalah proses yang memastikan kemudahan 

dalam mengakses, ketersediaan, dan penggunaan dari layanan jasa sistem 

keuangan untuk semua anggota di dalam sebuah perekonomian.255 Dimensi 

                                                           
253 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, h. 4. 

254 Uttari and Yudantara., h. 3. 

255 Muhammad Alifanda Pramaswara and Moh Athoillah, “Pengaruh Inklusi 
Keuangan Di Era Ekonomi Digital Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi,” Journal of 
Development Economic and Social Studies 2, no. 1 (2023): h. 208. 



125 

 

 

 

inklusi keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dimensi akses, 

dimensi Penggunaan, dimensi kualitas, dan dimensi kesejahteraan. 

c. Sosialisasi (X3) 

Sosialisasi adalah proses menyampaikan informasi kepada calon 

investor (pemodal) dengan berbagai pola dan macam kegiatan, yang 

disampaikan secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan 

investasi saham ataupun investasi lainnya. Sosialisasi ialah proses dimana 

individu memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai untuk 

berpartisipasi sebagai anggota kelompok.256 Dimensi sosialisasi yang 

dimaksud dalam penelitian ini yaitu sikap, interaksi, pengetahuan, dan  

peningkatan 

d. Program pemasaran (X4) 

Promosi adalah bentuk komunikasi pemasaran artinya aktivitas 

pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau 

membujuk dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan 

produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang 

ditawarkan perusahaan yang bersangkutan.257 Dimensi program pemasaran 

yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu saluran, persediaan, cakupan pasar, 

periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan pribadi, dan  

pemasaran langsung. 

 

 

                                                           
256 Dewi Kusuma Wardani. Supiati, “Pengaruh Sosialisasi Pasar Modal Dan Persepsi 

Atas Risiko Terhadap Minat Investasi Mahasiswa Di Pasar Modal,” Jurnal Akuntansi 
Maranatha 12, no. 1 (2020): h. 17. 

257 Micki Watulandi. 
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2. Variabel Moderating  

Variabel moderating adalah tipe variabel-variabel yang memperkuat 

atau memperlemah hubungan langsung antar variabel independen dengan 

variabel dependen. Variabel moderating merupakan tipe variabel yang 

mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antara variabel. 

Variabel moderating dalam penelitian ini adalah religiusitas. 

Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap 

agamanya yang diwujudkan dengan tindakan-tindakan yang disertai dengan 

penghayatan, kesadaran, serta kesungguhan terhadap ajaran agama dalam 

bentuk tingkah laku yang taat terhadap segala perintah Allah dan menjauhi 

segala larangannya. Religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan 

berupa aktivitas yang tampak dan dapat dilihat oleh mata, serta aktivitas 

yang tidak tampak yang terjadi dalam hati seseorang.258 Dimensi religiusitas 

yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu keyakinan, praktik agama, dan 

konsekuensi. 

3. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel terikat atau variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas (independen). Variabel terikat merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel 

bebas.259 Variabel dependen dalam penelitian ini adalan intensi berwakaf (Y). 

Intensi merupakan indikasi seberapa kuat keyakinan seseorang akan 

mencoba perilaku dan seberapa besar usaha yang akan digunakan untuk 

                                                           
258 Aisya Farah Sayyidah et al., “Peran Religiusitas Islam Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Psikologis,” Al-Qalb : Jurnal Psikologi Islam 13, no. 2 (2022): h. 105. 

259 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, h. 4. 
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melakukan perilaku.260 Menurut teori dari John C. Mowen, Michael Minor, 

keinginan berperilaku (Behavioral intention) adalah keinginan konsumen 

untuk berperilaku menurut cara tertentu dalam rangka memiliki, membuang 

dan menggunakan produk atau jasa. intensi dalam membayar wakaf uang 

adalah niat atau keinginan seseorang yang secara kuat mendorong seseorang 

untuk menyerahkan hartanya ke lembaga wakaf yang dituju diwaktu 

tertentu. Dimensi intensi berwakaf yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

waktu, sasaran, dan situasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

260 Abdullah Zaky Al-Kaaf, Ekonomi Dalam Prespektif Islam (Bandung: Pustaka Setia, 
2017), h. 176-177. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia 

1. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia 

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan 

hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang secara resmi lahir pada 1 

Februari 2021 atau 19 Jumadil Akhir 1442 H. Presiden Joko Widodo secara 

langsung meresmikan bank syariah terbesar di Indonesia tersebut di Istana 

Negara. BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRIsyariah Tbk, 

PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah 

tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. 

Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan 

kehadiran BSI.261 

Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) 

Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham 

yang masing-masing di bawah 5%. Penggabungan ini menyatukan kelebihan 

dari ketiga bank syariah tersebut, sehingga menghadirkan layanan yang lebih 

lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang 

lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah 

melalui Kementerian BUMN, BSI didorong untuk dapat bersaing di tingkat 

global. 

                                                           
261 PT Bank Syariah Indonesia Tbk., ‘Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2022’, 2022, 

h. 77. 
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BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, 

yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta 

berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan BSI juga 

menjadi cermin wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, 

universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 

‘Aalamiin). Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari 

kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain 

kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia 

memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah 

nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan 

penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang. Dalam konteks 

inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu 

memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi 

dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan 

harapan Negeri. 

2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia 

a. Visi:262 

Top 10 Global Islamic Bank 

b. Misi:263 

1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Melayani 

>20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset 

(500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025. 

                                                           
262 PT Bank Syariah Indonesia Tbk, h. 80. 
263 PT Bank Syariah Indonesia Tbk, h. 80. 
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2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para 

pemegang saham. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia 

(ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2). 

3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik 

Indonesia. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan 

memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada 

pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja. 

3. Produk Investasi Bank Syariah Indonesia 

a. Bancassurance 

Kerja sama pemasaran produk asuransi dengan perusahaan asuransi 

yang bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia. 

b. BSI Deposito Valas 

Investasi berjangka yang dikelola dengan akad mudharabah yang 

ditunjukkan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang USD. 

Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. 

c. BSI Reksa Dana Syariah 

Reksa dana syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun 

dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta. Dana ini selanjutnya 

diinvestasikan dan dikelola dalam portofolio efek syariah oleh manajer 

investasi, menurut ketentuan syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip 

syariat Islam. 
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d. Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (Sukuk Wakaf Ritel) 

Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel) atau Sukuk Wakaf 

merupakan investasi dana wakaf uang pada sukuk negara yang diterbitkan 

oleh pemerintah untuk memfasilitasi wakaf dalam program pemberdayaan 

ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. 

e. Deposito Rupiah 

Investasi berjangka yang dikelola dengan akad mudharabah yang 

ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang rupiah. 

Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. 

f. Referral Retail Brokerage 

Merupakan layanan referral produk-produk investasi kepada nasabah 

potensial bekerja sama dengan perusahaan sekuritas. 

g. SBSN Ritel 

1) SBSN Ritel, terdiri dari Sukuk Negara Ritel dan Sukuk Tabungan  

2) Sukuk Negara Ritel adalah sukuk negara yang dijual kepada 

individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen 

penjual di pasar perdana dalam negeri. 

3) Sukuk Tabungan adalah produk investasi syariah yang ditawarkan 

oleh pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai 

tabungan investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan 

menguntungkan. 
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B. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian menggambarkan karakteristik responden dalam hal 

ini adalah nasabah Bank Syariah Indonesia Cabang Panakkukang Makassar 

terhadap intensi berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk dan deskripsi atas 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu literasi keuangan, inklusi 

keuangan, sosialisasi, program pemasaran, dan religiusitas. Bagian 

selanjutnya yaitu menggambarkan hasil estimasi variabel, hubungan 

kausalitas antara variabel secara langsung dan tidak langsung yang mampu 

menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini, dan memaparkan model yang digunakan dengan menggunakan alat 

analisis Smart PLS. 

 Deskripsi Karakteristik Responden 1.

Deskripsi karakteristik responden dalam penelitian ini adalah 

karakteristik nasabah yang memiliki pendapatan dan paham tentang 

investasi sukuk maupun wakaf uang yang berjumlah 150 responden. 

Deskripsi karakteristik responden yang dimaksud terdiri atas jenis kelamin, 

usia, pendidikan terakhir, pekerjaan dan penghasilanan bulanan. 

Tabel 4. 1 Deskripsi Karakteristik Responden 

Kategori 
Perhitungan 

Total 
Persentase 

(%) Persentase (%) 

Jenis 

Kelamin 

Laki-laki 
51 

150 100% 
34,0 

Perempuan 
99 

66,0 

Usia 20 – 30 67 150 100% 
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44,7 

31 – 40 
47 

31,3 

41 – 50 
20 

13,3 

>50 
16 

10,7 

Pendidikan 

Terakhir 

SMA 
10 

150 100% 

6,7 

D3 
15 

10,0 

S1 
78 

52,0 

S2-S3 
47 

31,3 

Pekerjaan 

 

PNS/TNI/POLRI

/Dokter 

33 

150 100% 

22,0 

Wiraswasta 
42 

28,0 

Guru/Dosen 
43 

28,7 

Pegawai Swasta 
27 

18,0 

Pensiun 5 
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3,3 

Penghasilan 

Bulanan  

< Rp 1.000.000 - 

150 100% 

- 

Rp 1.000.000 – 

Rp 3.000.000 

8 

5,3 

Rp 3.000.001 – 

Rp 5.000.000 

39 

26,0 

Rp 5.000.001 – 

Rp 7.000.000 

74 

49,3 

>Rp 7.000.000 29 

19,4 

Sumber: Data diolah (2024) 

a. Jenis Kelamin Responden  

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel 4.1 di 

atas menunjukkan total sampel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Kuesioner sebagian besar diisi oleh Perempuan yakni sebanyak 99 atau 66% 

dari 150 responden. Kuesioner yang diisi oleh responden berjenis kelamin 

laki-laki sebanyak 51 atau 34% dari 150 responden. 

b. Usia Responden 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa responden yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini didominasi oleh usia 20-30 tahun yakni 

sebanyak 67 responden atau 44,7% dari 150 responden. Untuk rentang usia 

31-40 tahun terdapat 47 responden atau 31,3% yang mengisi kuesioner. 

Responden yang berusia 41-50 tahun terdapat 20 orang atau 13,3% dari 150 
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responden yang mengisi kuesioner. Adapun responden yang berusia diatas 

50 tahun yang mengisi kuesioner sebanyak 16 orang atau 10,7% dari 150 

responden. 

c. Jenjang Pendidikan Responden 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa pendidikan 

responden didominasi oleh responden yang memiliki riwayat pendidikan 

jenjang Strata 1 (S1)  yakni sebanyak 78 orang atau sebesar 52% dari 150 

responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Untuk jenjang 

pendidikan S2-S3 sebanyak 47 orang atau sebesar 31,3% dari 150 

responden. Adapun responden pendidikan SMA sebanyak 10 orang atau 

sebesar 6,7% dari 150 responden. Untuk jenjang D3 sebanyak 15 orang atau 

sebesar 10% dari 150 responden. Adapun untuk pendidikan SMA sebanyak 

10 orang atau 6,7% dari 150 responden. 

d. Pekerjaan Responden 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa pekerjaan 

responden didominasi oleh responden  sebagai Guru/Dosen yakni terdapat 

43 orang atau sebesar 28,7% dari 150 responden yang dijadikan sampel 

dalam penelitian ini. Untuk Wiraswasta terdapat 42 orang atau sebesar 28% 

dari 150 responden. Adapun PNS/TNI/POLRI/Dokter terdapat 33 orang atau 

sebesar 22% dari 150 responden. Untuk Pegawai Swasta terdapat 27 orang 

atau sebesar18% dari 150 responden. Adapun Pensiunan terdapat 5 orang 

atau sebesar 3,3% dari 150 responden. 
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e. Penghasilan Bulanan Responden 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa penghasilan 

bulanan responden didominasi sebesar Rp 5.000.001 – Rp 7.000.000 

sebanyak 74 orang atau sebesar 49,3% dari 150 responden yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini. Untuk penghasilan Rp 3.000.001 – Rp 5.000.000 

sebanyak 39 orang atau sebesar 26% dari 150 responden. Untuk penghasilan 

> Rp 7.000.000 sebanyak 29 orang atau sebesar 19,4% dari 150 responden. 

Adapun penghasilan Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000 sebanyak 8 orang atau 

sebesar 5,3% dari 150 responden. 

 Deskripsi Variabel Penelitian 2.

Pembahasan pada beberapa sub bab ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan jawaban-jawaban responden 

pada setiap variabel laten penelitian. Variabel laten penelitian yang akan 

dideskripsikan adalah variabel literasi keuangan, inklusi keuangan, 

sosialisasi, program pemasaran, religiusitas dan intensi berwakaf pada 

CWLS. Untuk menggambarkan deskripsi dari masing-masing variabel dalam 

penelitian ini, maka digunakan analisis deskriptif dengan 

menginterpretasikan nilai rata-rata dari masing-masing indikator pada 

variabel penelitian ini, sehingga di dapat gambaran terkait indikator apa saja 

yang membangun konsep model penelitian secara keseluruhan. Dasar 

interpretasi nilai mean yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai 

berikut: 
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Tabel 4. 2 Dasar Interpretasi Skor Item dalam Variabel Penelitian 

No  Nilai Skor Interpretasi 

1 1 – 0.8 Sangat Tidak Baik/Sangat Tidak Setuju 

2 1.8 – 2.6 Tidak Baik/Tidak Setuju 

3 2.6 – 3.4 Cukup/Kurang Setuju 

4 3.4 – 4.2 Baik/Setuju 

5 4.2 – 5.0 Sangat Baik/Sangat Setuju 

Sumber: Husein Umar, 2013 

Deskripsi dari analisis statistik deskriptif dari masing-masing variabel 

dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Deskripsi Variabel Literasi Keuangan 

Literasi keuangan memainkan peran penting dalam pemahaman dan 

pengelolaan keuangan, termasuk dalam konteks investasi Cash Waqf Linked 

Sukuk. Cash Waqf Linked Sukuk adalah instrumen keuangan yang 

menggabungkan konsep wakaf (sumbangan amal dalam Islam) dengan sukuk 

(obligasi Islam). Dalam investasi ini, dana dari investor digunakan untuk 

mendukung proyek-proyek keagamaan atau sosial bagi masyarakat. Literasi 

keuangan diukur menggunakan tiga dimensi dan enam indikator, adapun 

dimensinya yaitu pengetahuan keuangan, kemampuan keuangan, dan sikap 

keuangan. Setiap indikator literasi keuangan berusaha mengungkapkan 

persepsi intensinya terhadap Cash Waqf Linked Sukuk pada nasabah BSI yang 

akan tercermin dalam pemahaman, kemampuan finansial, dan kesediaan 

untuk berkomitmen dalam investasi tersebut. Hasil analisis statistik 

deskriptif variabel literasi keuangan dengan menggunakan skor mean adalah 

sebagaimana yang disajikan dalam tabel 4.3 berikut: 
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Tabel 4. 3 Deskripsi Skor Rata-Rata Variabel Literasi Keuangan 

Item Perhitungan 
Persepsi  Responden 

Setuju 
dan 

Sangat 
Setuju 

Rata-
rata 1 2 3 4 5 

X1.1 
Frekuensi 13 11 30 88 8 

64% 3,45 
Persentase 8,7 7,3 20,0 58,7 5,3 

X1.2 
Frekuensi 7 13 22 82 26 

72% 3,71 
Persentase 4,7 8,7 14,7 54,7 17,3 

X1.3 
Frekuensi 10 12 24 92 12 

69,3% 3,56 
Persentase 6,7 8,0 16 61,3 8,0 

X1.4 
Frekuensi 8 13 27 76 26 

68% 3,66 
Persentase 5,3 8,7 18,0 50,7 17,3 

X1.5 
Frekuensi 4 13 4 80 49 

86% 4,05 
Persentase 2,7 8,7 2,7 53,3 32,7 

X1.6 
Frekuensi 8 9 0 86 47 

88,6% 4,03 
Persentase 5,3 6,0 0 57,3 31,3 

Total 
Frekuensi 50 71 107 504 168 

74,6% 3,74 
Persentase 5,5 7,9 11,9 56 18,6 

Sumber: Data diolah (2024) 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa diantara 6 indikator 

pernyataan yang digunakan dengan menggunakan skala likert 1-5. 

Responden yang mengisi kuesioner dominan memberikan jawaban dengan 

skala 4. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden pada 

variabel literasi keuangan dipersepsikan kuat oleh responden. Indikator yang 

memiliki  rata-rata tertinggi adalah item X1.5 yaitu 4,05 dan terendah adalah 

item X1.1 yaitu 3,45. X1.5 memiliki nilai rata-rata tertinggi menunjukkan 

bahwa minat yang tinggi dari responden untuk mendalami produk keuangan 

syariah, khususnya Cash Waqf Linked Sukuk, yang mencerminkan kesadaran 

mereka akan pentingnya memahami dan mengembangkan pengetahuan 

tentang instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Secara keseluruhan, responden menunjukkan tingkat literasi keuangan yang 

baik karena menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,74 (>3,4) dan nilai rata-

rata jawaban setuju dan sangat setuju sebesar 74,65%. Berdasarkan data di 

atas, maka dapat diketahui bahwa responden memiliki pemahaman yang 
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kuat tentang produk-produk keuangan syariah kesiapan untuk terlibat dalam 

praktik keuangan syariah salah satunya wakaf melalui Cash Waqf Linked 

Sukuk. 

b. Deskripsi Variabel Inklusi Keuangan 

Inklusi keuangan sebagai ketersediaan akses pada berbagai lembaga, 

produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan 

kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Inklusi keuangan juga dapat diartikan sebagai proses yang 

memastikan kemudahan dalam mengakses, ketersediaan, dan penggunaan 

dari layanan jasa sistem keuangan untuk semua anggota di dalam sebuah 

perekonomian. Cash Waqf Linked Sukuk  dapat menjadi instrumen inklusi 

keuangan dalam rangka memberikan akses kepada masyarakat untuk 

berinvestasi secara syariah, dan mendukung inklusi keuangan dengan 

memberikan akses kepada mereka yang ingin berkontribusi pada proyek-

proyek berbasis syariah. Variabel inklusi keuangan diukur menggunakan 

empat dimensi dan delapan indikator, adapun dimensinya yaitu dimensi 

akses, penggunaan, kualitas, dan kesejahteraan. Setiap indikator inklusi 

keuangan berusaha mengungkapkan persepsi responden atas ketersediaan 

informasi keuangan syariah termasuk Cash Waqf Linked Sukuk di BSI sebagai 

mitra distribusinya dan kemudahan akses hingga dampaknya terhadap 

kesejahteraan finansial individu dan keluarga. Hasil analisis statistik 

deskriptif variabel inklusi keuangan dengan menggunakan skor mean adalah 

sebagaimana yang disajikan dalam tabel 4.4 berikut: 
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Tabel 4. 4 Deskripsi Skor Rata-Rata Variabel Inklusi Keuangan 

Item Perhitungan 
Persepsi  Responden 

Setuju 
dan 

Sangat 
Setuju 

Rata-
rata 

1 2 3 4 5 

X2.1 
Frekuensi 1 20 15 76 38 

76% 3,87 
Persentase 0,7 13,3 10 50,7 25,3 

X2.2 
Frekuensi 8 6 10 84 42 

84% 3,97 
Persentase 5,3 4,0 6,7 56,0 28,0 

X2.3 
Frekuensi 15 16 45 70 4 

49,4% 3,21 
Persentase 10,0 10,7 30 46,7 2,7 

X2.4 
Frekuensi 9 9 7 98 27 

83,3% 3,83 
Persentase 6,0 6,0 4,7 65,3 18 

X2.5 
Frekuensi 6 10 9 84 41 

83,3% 3,96 
Persentase 4,0 6,7 6,0 56,0 27,3 

X2.6 
Frekuensi 7 9 9 87 38 

83,3% 3.93 
Persentase 4,7 6,0 6,0 58 25,3 

X2.7 
Frekuensi 7 15 28 90 10 

66,7% 3,54 
Persentase 4,7 10,0 18,7 60 6,7 

X2.8 
Frekuensi 5 10 32 91 12 

68,7% 3,63 
Persentase 3,3 6,7 21,3 60,7 8,0 

Total 
Frekuensi 58 95 155 680 212 

74,2% 3,71 
Persentase 4,8 7,9 12,9 56,6 17,6 

Sumber: Data diolah (2024) 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa diantara 8 indikator 

pernyataan yang digunakan dengan menggunakan skala likert 1-5. 

Responden yang mengisi kuesioner dominan memberikan jawaban dengan 

skala 4. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden pada 

variabel inklusi keuangan dipersepsikan kuat oleh responden. Indikator yang 

memiliki  rata-rata tertinggi adalah item X2.2 yaitu 3,97 dan terendah adalah 

item X2.3 yaitu 3,21. X2.2 memiliki nilai rata-rata tertinggi menunjukkan 

bahwa, responden merasa BSI menyediakan layanan yang memudahkan 

untuk berpartisipasi dalam produk CWLS, hal ini menggambarkan bahwa 

aksesibilitas layanan perbankan syariah dianggap baik oleh responden. 
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Secara keseluruhan responden menunjukkan bahwa inklusi keuangan dalam 

konteks keuangan syariah dianggap sebagai upaya yang berhasil dalam 

meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat karena menunjukkan 

rata-rata nilai sebesar 3,71 (>3,4) dan nilai rata-rata jawaban setuju dan 

sangat setuju sebesar 74,4%. Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui 

bahwa inklusi keuangan memiliki peran penting untuk memfasilitasi akses 

dan partisipasi masyarakat dalam produk keuangan syariah.  

c. Deskripsi Variabel Sosialisasi 

Sosialisasi adalah proses yang penting dalam menyampaikan 

informasi kepada calon investor tentang investasi, termasuk Cash Waqf 

Linked Sukuk. Dengan sosialisasi yang efektif, calon investor dapat 

memahami konsep dan manfaat investasi tersebut. Melalui berbagai pola dan 

kegiatan sosialisasi, investor dapat diberikan pemahaman yang mendalam 

tentang cara Cash Waqf Linked Sukuk beroperasi, bagaimana dana mereka 

akan digunakan untuk proyek-proyek berbasis syariah, serta dampak sosial 

dan ekonomi yang dihasilkan. Dengan demikian, sosialisasi menjadi kunci 

untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam investasi 

syariah yaitu Cash Waqf Linked Sukuk. Sosialisasi diukur menggunakan 

empat dimensi dan empat indikator, adapun dimensinya yaitu sikap, 

interaksi, pengetahuan, dan peningkatan. Setiap indikator sosialisasi 

berusaha mengungkapkan efektivitas dan jangkauan upaya untuk 

meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam investasi syariah 

yaitu Cash Waqf Linked Sukuk. Hasil analisis statistik deskriptif variabel 

sosialisasi dengan menggunakan skor mean adalah sebagaimana yang 

disajikan dalam tabel 4.5 berikut: 
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Tabel 4. 5 Deskripsi Skor Rata-Rata Variabel Sosialisasi 

Item Perhitungan 
Persepsi  Responden Setuju dan 

Sangat 
Setuju 

Rata-rata 
1 2 3 4 5 

X3.1 
Frekuensi 41 19 65 25 0 

16,7% 2,49 
Persentase 27,3 12,7 43,3 16,7 0 

X3.2 
Frekuensi 26 15 47 57 5 

41,3% 3,0 
Persentase 17,3 10,0 31,3 38,0 3,3 

X3.3 
Frekuensi 10 20 51 64 5 

46% 3,23 
Persentase 6,7 13,3 34,0 42,7 3,3 

X3.4 
Frekuensi 13 11 9 87 30 

78% 3,73 
Persentase 8,7 7,3 6,0 58,0 20,0 

Total 
Frekuensi 90 65 172 233 40 

45,4% 3,11 
Persentase 15,0 10,8 28,6 38,8 6,6 

Sumber: Data diolah (2024)  

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa diantara 4 indikator 

pernyataan yang digunakan dengan menggunakan skala likert 1-5. 

Responden yang mengisi kuesioner dominan memberikan jawaban dengan 

skala 4. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden pada 

variabel sosialisasi dipersepsikan kuat oleh responden. Indikator yang 

memiliki  rata-rata tertinggi adalah item X3.4  yaitu 3,73 dan terendah adalah 

item X3.1 yaitu 2,49. X3.4 memiliki nilai rata-rata tertinggi menunjukkan 

bahwa, responden percaya bahwa sosialisasi yang intensif dan terarah dari 

Bank Syariah Indonesia akan membuat responden mempertimbangkan 

untuk berwakaf melalui Cash Waqf Linked Sukuk. Secara keseluruhan 

responden menunjukkan dukungan yang kuat terhadap upaya sosialisasi 

terkait produk keuangan syariah ini karena menunjukkan rata-rata nilai 

sebesar 3,11 (>3,4) dan nilai rata-rata jawaban setuju dan sangat setuju 

sebesar 45,4%. Berdasarkan data di atas, maka dapat diketahui bahwa 

sosialisasi memiliki peran penting dalam memperluas pemahaman 

masyarakat tentang Cash Waqf Linked Sukuk. 
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d. Deskripsi Variabel Program Pemasaran 

Pemasaran Cash Waqf Linked Sukuk melibatkan proses dimana 

lembaga keuangan syariah menciptakan nilai bagi calon investor dengan 

memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Ini melibatkan pengembangan 

produk investasi yang memberikan nilai superior, sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah, serta menetapkan harga dan mengelola distribusi produk 

tersebut secara efektif. Program pemasaran diukur menggunakan delapan 

dimensi dan 8 indikator, adapun dimensinya yaitu saluran, persediaan, 

cakupan pasar, periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, 

penjualan pribadi, dan pemasaran langsung. Setiap indikator program 

pemasaran berusaha mengungkapkan efektivitas strategi untuk menciptakan 

kesadaran, intensi, dan partisipasi calon investor dalam Cash Waqf Linked 

Sukuk, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti distribusi, promosi, 

dan interaksi langsung dengan pelanggan. Hasil analisis statistik deskriptif 

variabel program pemasaran dengan menggunakan skor mean adalah 

sebagaimana yang disajikan dalam tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4. 6 Deskripsi Skor Rata-Rata Variabel Program Pemasaran 

Item Perhitungan 
Persepsi  Responden 

Setuju 
dan 

Sangat 
Setuju 

Rata-
rata 1 2 3 4 5 

X4.1 
Frekuensi 11 14 15 68 42 

73,3% 3,77 
Persentase 7,3 9,3 10,0 45,3 28,0 

X4.2 
Frekuensi 4 16 11 73 46 

79,4% 3,94 
Persentase 2,7 10,7 7,3 48,7 30,7 

X4.3 
Frekuensi 3 11 9 77 50 

84,6% 4,07 
Persentase 2,0 7,3 6,0 51,3 33,3 

X4.4 
Frekuensi 7 11 6 85 41 

84% 3,95 
Persentase 4,7 7,3 4,0 56,7 27,3 

X4.5 
Frekuensi 3 9 12 98 28 

84% 3,93 
Persentase 2,0 6,0 8,0 65,3 18,7 
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X4.6 
Frekuensi 12 4 7 91 36 

84,7% 3,90 
Persentase 8,0 2,7 4,7 60,7 24,0 

X4.7 
Frekuensi 31 15 41 47 16 

42% 3,01 
Persentase 20,7 10,0 27,3 31,3 10,7 

X4.8 
Frekuensi 12 18 29 71 20 

60,6% 3,46 
Persentase 8,0 12,0 19,3 47,3 13,3 

Total 
Frekuensi 83 98 130 610 279 

74% 3,75 
Persentase 6,9 8,1 10,8 50,8 23,2 

Sumber: Data diolah (2024) 

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa diantara  16 

indikator pernyataan yang digunakan dengan menggunakan skala likert 1-5. 

Responden yang mengisi kuesioner dominan memberikan jawaban dengan 

skala 4. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jawaban responden pada 

variabel program pemsaran dipersepsikan kuat oleh responden. Indikator 

yang memiliki  rata-rata tertinggi adalah item X4.3 yaitu 4,07 dan terendah 

adalah item X4.7 yaitu 3,01. X4.3 memiliki nilai rata-rata tertinggi 

menunjukkan bahwa responden merasa akan lebih cenderung berpartisipasi 

dalam Cash Waqf Linked Sukuk jika diperkenalkan kepada segmen pasar yang 

luas. Menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,75 (>3,4) dan nilai rata-rata 

jawaban setuju dan sangat setuju sebesar 74%. Berdasarkan data di atas 

maka dapat diketahui bahwa program pemasaran berperan penting dalam 

meningkatkan pemahaman calon investor dan meningkatkan intensi 

berwakaf dalam Cash Waqf Linked Sukuk. 

e. Deskripsi Variabel Religiusitas 

Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap 

agamanya yang diwujudkan dengan tindakan-tindakan yang disertai dengan 

penghayatan, kesadaran, serta kesungguhan terhadap ajaran agama dalam 

bentuk tingkah laku yang taat terhadap segala perintah Allah dan menjauhi 
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segala larangannya. Religiusitas diukur menggunakan tiga dimensi dan 

sembilan indikator, adapun dimensinya yaitu keyakinan, praktik agama, dan 

konsekuensi. Hasil analisis statistik deskriptif variabel religiusitas dengan 

menggunakan skor mean adalah sebagaimana yang disajikan dalam tabel 4.7 

berikut: 

Tabel 4. 7 Deskripsi Skor Rata-Rata Variabel Religiusitas 

Item Perhitungan 
Persepsi  Responden 

Setuju 
dan 

Sangat 
Setuju 

Rata-
rata 1 2 3 4 5 

Z1 
Frekuensi 10 20 24 50 46 

64% 3,68 
Persentase 6,7 13,3 16,0 33,3 30,7 

Z2 
Frekuensi 8 24 23 48 47 

63,3% 3,68 
Persentase 5,3 16,0 15,3 32 31,3 

Z3 
Frekuensi 6 34 14 49 47 

64% 3,65 
Persentase 4,0 22,7 9,3 32,7 31,3 

Z4 
Frekuensi 7 36 9 30 68 

65,3% 3,77 
Persentase 4,7 24,0 6,0 20,0 45,3 

Z5 
Frekuensi 16 27 11 38 58 

64% 3,63 
Persentase 10,7 18,0 7,3 25,3 38,7 

Z6 
Frekuensi 13 21 22 38 56 

62,6% 3,69 
Persentase 8,7 14,0 14,7 25,3 37,3 

Z7 
Frekuensi 17 25 12 29 67 

64% 3,69 
Persentase 11,3 16,7 8,0 19,3 44,7 

Z8 
Frekuensi 15 23 13 37 62 

66% 3,72 
Persentase 10,0 15,3 8,7 24,7 41,3 

Z9 
Frekuensi 13 21 21 33 62 

63,3% 3,73 
Persentase 8,7 14,0 14,0 22,0 41,3 

Total 
Frekuensi 105 231 149 352 513 

64,5% 3,69 
Persentase 7,7 17,1 11,3 26,6 37,9 

Sumber: Data diolah (2024) 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa di antara 9 indikator 

pernyataan yang digunakan dengan menggunakan skala likert 1-5. 

Responden yang mengisi kuesioner dominan memberikan jawaban dengan 

skala 5. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden pada 
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religiusitas menunjukkan sangat setuju, dengan kata lain variabel religiusitas 

dipersepsikan sangat kuat oleh responden. Indikator yang memiliki nilai 

rata-rata tertinggi adalah item Z4 yaitu 3,77 dan terendah adalah item Z5 

yaitu 3,63. Indikator Z4 memiliki nilai rata-rata tertinggi menunjukkan 

bahwa, di antara indikator yang paling menunjukkan religiusitas seseorang 

adalah praktik agama yang dijalankan secara konsisten seperti shalat lima 

waktu dan puasa bulan ramadan. Secara keseluruhan religiusitas responden 

sudah sangat baik atau tinggi karena menunjukkan nilai rata-rata sebesar 

3,69 (>3,4) dan nilai rata-rata jawaban setuju dan sangat setuju sebesar 

64,5%. Berdasarkan data ini, maka dapat diketahui bahwa tingkat religiusitas 

yang tinggi cenderung akan mendorong penggunaan produk keuangan 

syariah terutama Cash Waqf Linked Sukuk yang sesuai dengan keyakinan dan 

nilai-nilai keagamaan mereka. 

f. Deskripsi Variabel Intensi Berwakaf 

Intensi merupakan indikasi seberapa kuat keyakinan seseorang akan 

mencoba perilaku dan seberapa besar usaha yang akan digunakan untuk 

melakukan perilaku. Intensi berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk diukur  

menggunakan tiga dimensi dan enam indikator, adapun dimensinya yaitu 

sasaran, waktu dan situasi. Hasil analisis statistik deskriptif variabel intensi 

berwakaf dengan menggunakan skor mean adalah sebagaimana yang 

disajikan dalam tabel 4.8 berikut: 
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Tabel 4. 8 Deskripsi Skor Rata-Rata Variabel Intensi Berwakaf 

Item Perhitungan 
Persepsi  Responden 

Setuju 
dan 

Sangat 
Setuju 

Rata-
rata 

1 2 3 4 5 

Y1 
Frekuensi 4 21 29 66 30 

64% 3,65 
Persentase 2,7 14,0 19,3 44,0 20,0 

Y2 
Frekuensi 5 21 24 79 21 

66,7% 3,60 
Persentase 3,3 14,0 16,0 52,7 14,0 

Y3 
Frekuensi 3 19 31 81 16 

64,7% 3,59 
Persentase 2,0 12,7 20,7 54,0 10,7 

Y4 
Frekuensi 4 18 39 71 18 

59,3% 3,54 
Persentase 2,7 12,0 26,0 47,3 12,0 

Y5 
Frekuensi 5 14 56 59 16 

50% 3,45 
Persentase 3,3 9,3 37,3 39,3 10,7 

Y6 
Frekuensi 6 14 48 72 10 

54,7% 3,44 
Persentase 4,0 9,3 32,0 48,0 6,7 

Y7 
Frekuensi 7 15 40 72 16 

58,7 3,50 
Persentase 4,7 10,0 26,7 48,0 10,7 

Total 
Frekuensi 34 122 267 500 127 

59,7% 3,53 
Persentase 3,6 11,6 25,4 47,6 12,1 

Sumber: Data diolah (2024) 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat dilihat bahwa di antara 7 indikator 

pernyataan yang digunakan dengan menggunakan skala likert 1-5. 

Responden yang mengisi kuesioner dominan memberikan jawaban dengan 

skala 4. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden pada intensi 

berwakaf menunjukkan setuju, dengan kata lain variabel intensi berwakaf 

dipersepsikan kuat oleh responden. Indikator yang memiliki nilai rata-rata 

tertinggi adalah item Y1 yaitu 3,65 dan terendah adalah item Y5 yaitu 3,45. 

Indikator Y1 memiliki nilai rata-rata tertinggi menunjukkan bahwa, 

responden berencana berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk dalam 

beberapa tahun ke depan. Secara keseluruhan intensi berwakaf responden 

sudah sangat baik atau tinggi karena menunjukkan nilai rata-rata sebesar 

3,53 (>3,4) dan nilai rata-rata jawaban setuju dan sangat setuju sebesar 



148 

 

 

 

59,7%. Berdasarkan data ini, maka dapat diketahui bahwa intensi berwakaf 

responden terhadap Cash Waqf Linked Sukuk mempunyai peran penting 

untuk keberlanjutan investasi tersebut. 

 Hasil Analisis SEM-PLS 3.

Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi multiple means 

pada konstruk laten, sehingga hasil yang diperoleh merupakan model 

pengukuran dalam persamaan struktural. Dalam analisis SEM-PLS terdapat 

tiga cara yaitu outer model, inner model, dan goodness of fit measure 

sebagaimana penjelasan berikut: 

a. Evaluasi model Pengukuran (Outer Model) 

Terdapat tiga kriteria dalam penggunaan teknik analisis data dengan 

SmartPLS untuk menilai outer model yaitu sebagai berikut: 

1) Convergent Validity  

Convergent Validity merupakan pengujian validitas terhadap indikator 

dari variabel laten yang digunakan dalam penelitian ini. Uji validitas 

convergent indikator refleksif dengan program SmartPLS dapat dilihat dari 

nilai loading factor tiap indikator konstruk. Untuk penelitian yang bersifat 

explanatory research nilai loading faktor-nya adalah > 0,6.264 Berikut gambar 

4.1 dan tabel 4.9 pengujian model tahap awal validitas convergent dari model 

pengukuran dengan menggunakan indikator reflektif yang dinilai 

                                                           

264 Imam Ghozali, Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan 
Program SmartPLS 3.2.9 Untuk Penelitian Empiris (Semarang: Badan Penerbit Universitas 
Dipanegoro, 2021), h. 71. 
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berdasarkan loading factor indikator-indikator yang menggunakan konstruk 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah (2024) 

Gambar 4. 1 Model Uji Tahap Awal (Outer Loading) 

Tabel 4. 9 Convergent Validity Tahap Awal 

Variabel Indikator Nilai Kesimpulan 

Literasi Keuangan (X1) 

X1.1 0,834 Valid 

X1.2 0,902 Valid 

X1.3 0,892 Valid 

X1.4 0,861 Valid 

X1.5 0,860 Valid 

X1.6 0,884 Valid 

Inklusi Keuangan (X2) 

X2.1 0,798 Valid 

X2.2 0,898 Valid 

X2.3 0,802 Valid 

X2.4 0,866 Valid 
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X2.5 0,899 Valid 

X2.6 0,922 Valid 

X2.7 0,849 Valid 

X2.8 0,791 Valid 

Sosialisasi (X3) 

X3.1 0,788 Valid 

X3.2 0,830 Valid 

X3.3 0,709 Valid 

X3.4 0,799 Valid 

Program Pemasaran (X4) 

X4.1 0,847 Valid 

X4.2 0,840 Valid 

X4.3 0,858 Valid 

X4.4 0,898 Valid 

X4.5 0,894 Valid 

X4.6 0,456 Tidak Valid 

X4.7 0,689 Valid 

X4.8 0,821 Valid 

Religiusitas (Z) 

Z1 0,933 Valid 

Z2 0,949 Valid 

Z3 0,932 Valid 

Z4 0,955 Valid 

Z5 0,958 Valid 

Z6 0,939 Valid 

Z7 0,941 Valid 

Z8 0,960 Valid 

Z9 0,936 Valid 

 

 

Intensi Berwakaf (Y) 

Y1 0,852 Valid 

Y2 0,911 Valid 

Y3 0,880 Valid 

Y4 0,899 Valid 

Y5 0,879 Valid 
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Y6 0,851 Valid 

Y7 0,890 Valid 

Sumber: Data Diolah (2024) 

Berdasarkan gambar dan tabel 4.9 di atas, hampir seluruh indikator 

setiap variabel laten dalam penelitian ini setelah dilakukan pengujian 

convergent validity menunjukkan bahwa nilai outer loading lebih dari 0,6 

yang dapat disimpulkan bahwa mayoritas indikator valid karena nilai outer 

loading-nya yang tinggi. Adapun indikator X4.6 nilai outer loading kurang 

dari 0,6 maka indikator tersebut harus dibuang dari model penelitian karena 

tidak memenuhi syarat validitas konvergen. Setelah tahap eliminasi, maka 

selanjutnya adalah uji tahap kedua untuk menentukan nilai validitas 

konvergen. Berikut hasil pengujian tahap kedua untuk menentukan nilai 

validitas konvergen. Berikut hasil pengujian tahap kedua validitas konvergen 

pada gambar 4.2 dan tabel 4.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah (2024) 

Gambar 4. 2 Model Uji Tahap Kedua (Outer Loading) 
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Tabel 4. 10 Convergent Validity Tahap Kedua 

Variabel Indikator Nilai Kesimpulan 

Literasi Keuangan (X1) 

X1.1 0,834 Valid 

X1.2 0,902 Valid 

X1.3 0,892 Valid 

X1.4 0,861 Valid 

X1.5 0,860 Valid 

X1.6 0,884 Valid 

Inklusi Keuangan (X2) 

X2.1 0,798 Valid 

X2.2 0,898 Valid 

X2.3 0,802 Valid 

X2.4 0,866 Valid 

X2.5 0,899 Valid 

X2.6 0,922 Valid 

X2.7 0,849 Valid 

X2.8 0,791 Valid 

Sosialisasi (X3) 

X3.1 0,788 Valid 

X3.2 0,830 Valid 

X3.3 0,709 Valid 

X3.4 0,799 Valid 

 

 

Program Pemasaran (X4) 

X4.1 0,847 Valid 

X4.2 0,840 Valid 

X4.3 0,858 Valid 

X4.4 0,898 Valid 

X4.5 0,894 Valid 

X4.7 0,689 Valid 

X4.8 0,821 Valid 

Religiusitas (Z) 
Z1 0,933 Valid 

Z2 0,949 Valid 
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Z3 0,932 Valid 

Z4 0,955 Valid 

Z5 0,958 Valid 

Z6 0,939 Valid 

Z7 0,941 Valid 

Z8 0,960 Valid 

Z9 0,936 Valid 

 

 

Intensi Berwakaf (Y) 

Y1 0,852 Valid 

Y2 0,911 Valid 

Y3 0,880 Valid 

Y4 0,899 Valid 

Y5 0,879 Valid 

Y6 0,851 Valid 

Y7 0,890 Valid 

Sumber: Data Diolah (2024) 

Berdasarkan gambar 4.2 dan tabel 4.10 di atas, seluruh indikator pada 

setiap variabel laten dalam penelitian ini setelah dilakukan pengujian 

convergent validity menunjukkan bahwa nilai outer loading lebih dari 0,6 

yang dapat disimpulkan bahwa semua indikator valid karena nilai outer 

loading-nya yang tinggi. Seluruh indikator di atas valid dan sudah tepat untuk 

digunakan pada setiap variabel atau konstruk dalam penelitian ini. 

2) Discriminant Validity 

Setelah pengujian konvergen validitas, maka tahap selanjutnya adalah 

melihat discriminant validity. Pengujian discriminant validity dilakukan untuk 

memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing variabel berbeda 

dengan variabel lainnya. Terdapat beberapa tahap pengujian discriminant 

validity, antara lain sebagai berikut: 



154 

 

 

 

a) Heteroit Monotrait Ratio (HTMT) 

Metode Heteroit Monotrait Ratio dilakukan untuk mengevaluasi 

diskriminan validitas pada tingkat variabel. Dalam metode HTMT, suatu 

model dikatakan memiliki diskriminan validitas yang baik dan diterima 

apabila nilai HTMT berada di bawah < 0,90. 

Tabel 4. 11 Heteroit Monotrait Ratio (HTMT) (Discriminant Validity) 

  
X1 X2 X3 X4 Y Z 

Z x 
X2 

Z x 
X3 

Z x 
X1 

Z x 
X4 

X1                     

X2 0.680                   

X3 0.371 0.387                 

X4 0.231 0.276 0.401               

Y 0.777 0.771 0.621 0.609             

Z 0.379 0.340 0.082 0.123 0.266           

Z x X2 0.534 0.775 0.108 0.152 0.697 0.319         

Z x X3 0.263 0.180 0.177 0.078 0.143 0.072 0.371       

Z x X1 0.782 0.557 0.194 0.176 0.742 0.331 0.681 0.369     

Z x X4 0.203 0.181 0.142 0.536 0.255 0.050 0.213 0.330 0.202   
Sumber: Data diolah (2024) 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat dilihat bahwa terjadi 

discriminant validity yang baik karena nilai loading faktor masing-masing 

variabel kurang dari 0,90. Sebagai ilustrasi loading faktor X1 terhadap X2 

0,68 yang nilainya kurang dari 0,90 menunjukkan bahwa pada pengujian 

discriminant validity menggunakan nilai HTMT dapat dikatakan lolos. 

b) Fornell Larcker 

Metode Fornell Lacker dilakukan untuk mengevaluasi diskriminan 

pada tingkat variabel. Dalam metode fornell lacker, model dikatakan memiliki 

diskriminan validitas yang baik dan diterima apabila nilai akar Average 

Variance Extracted (AVE) pada setiap konstruk lebih besar dari korelasi 



155 

 

 

 

antara konstruk lainnya. Hasil pengujian discriminant validity menggunakan 

metode fornell larcker dideskripsikan dalam tabel 4.12 berikut. 

Tabel 4. 12 Fornell Larcker (Discriminant Validity) 

  X1 X2 X3 X4 Y Z 

X1 0.873           

X2 0.643 0.854         

X3 0.324 0.345 0.783       

X4 0.216 0.259 0.383 0.841     

Y 0.737 0.736 0.574 0.578 0.881   

Z 0.368 0.337 -0.005 -0.043 0.268 0.945 
Sumber: Data diolah (2024) 

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, dapat dilihat bahwa terjadi 

discriminant validity yang baik karena nilai akar AVE pada setiap konstruk 

lebih besar dari korelasi antara konstruk. Nilai akar AVE dapat dilihat pada 

angka yang dicetak tebal, kemudian untuk nilai yang masing-masing berada 

di bawah nilai akar AVE tidak dicetak tebal merupakan nilai korelasi. Sebagai 

ilustrasi akar AVE variabel X1 (0,873) lebih tinggi dibandingkan korelasi X1 

dengan X2 (0,643), X1 dengan Y (0,737), X1 dengan Z (0,368), dan X4 dengan 

Y (0,578). Begitupun dengan X2, X3, X4, Y, dan Z yang masing-masing dapat 

dilihat nilai akar AVE-nya lebih besar dari korelasi antara kontsruk. 

Pengujian discriminan validity menggunakan metode fornell larcker dapat 

diterima karena telah memenuhi syarat. 

c) Cross Loading 

Model dikatakan mempunyai discriminant validity yang baik dalam 

metode cross loading apabila setiap nilai loading dari setiap indikator 

masing-masing variabel laten memiliki nilai loading paling besar diantara 

nilai loading lainnya. Pengujian discriminant validity dilakukan untuk 
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membuktikan apakah indikator pada suatu konstruk mempunyai loading 

faktor terbesar pada konstruk yang dibentuknya daripada loading faktor 

dengan konstruk yang lain. Hasil pengujian discriminant validity 

menggunakan metode cross loading dideskripsikan dalam tabel 4.13 berikut. 

Tabel 4. 13 Cross Loading (Discriminant Validity) 

Indikator X1 X2 X3 X4 Y Z 

X1.1 0.834 0.563 0.399 0.201 0.601 0.298 

X1.2 0.902 0.589 0.304 0.254 0.684 0.255 

X1.3 0.892 0.603 0.397 0.199 0.693 0.336 

X1.4 0.861 0.522 0.284 0.198 0.605 0.181 

X1.5 0.860 0.548 0.079 0.156 0.613 0.421 

X1.6 0.884 0.540 0.225 0.121 0.652 0.436 

X2.1 0.628 0.798 0.313 0.302 0.640 0.237 

X2.2 0.548 0.898 0.106 0.160 0.583 0.374 

X2.3 0.540 0.802 0.470 0.308 0.590 0.195 

X2.4 0.463 0.866 0.247 0.228 0.607 0.182 

X2.5 0.507 0.899 0.150 0.168 0.624 0.361 

X2.6 0.571 0.922 0.241 0.193 0.670 0.347 

X2.7 0.524 0.849 0.430 0.246 0.594 0.227 

X2.8 0.595 0.791 0.391 0.168 0.694 0.360 

X3.1 0.267 0.300 0.788 0.166 0.330 -0.064 

X3.2 0.310 0.473 0.830 0.404 0.527 -0.055 

X3.3 0.173 0.075 0.709 0.091 0.304 0.054 

X3.4 0.244 0.173 0.799 0.406 0.542 0.050 

X4.1 0.149 0.256 0.310 0.850 0.513 0.027 

X4.2 0.077 0.122 0.289 0.845 0.442 0.001 

X4.3 0.190 0.129 0.254 0.867 0.437 0.018 

X4.4 0.215 0.182 0.280 0.905 0.532 0.056 

X4.5 0.243 0.262 0.300 0.896 0.573 0.009 

X4.7 0.202 0.276 0.439 0.682 0.400 -0.300 

X4.8 0.185 0.290 0.413 0.825 0.477 -0.124 

Y1.1 0.588 0.603 0.525 0.522 0.853 0.177 

Y1.2 0.668 0.686 0.490 0.528 0.911 0.229 

Y1.3 0.719 0.623 0.478 0.501 0.880 0.273 

Y1.4 0.640 0.719 0.536 0.578 0.899 0.232 

Y1.5 0.712 0.614 0.489 0.519 0.879 0.218 

Y1.6 0.591 0.628 0.551 0.395 0.851 0.222 
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Y1.7 0.616 0.658 0.475 0.512 0.890 0.298 

Z1.1 0.330 0.332 0.008 -0.035 0.252 0.933 

Z1.2 0.333 0.341 -0.023 -0.098 0.250 0.949 

Z1.3 0.331 0.261 -0.053 -0.092 0.182 0.932 

Z1.4 0.342 0.289 -0.047 -0.135 0.191 0.955 

Z1.5 0.330 0.333 0.023 -0.066 0.236 0.958 

Z1.6 0.399 0.358 0.046 0.039 0.345 0.939 

Z1.7 0.322 0.278 -0.045 0.035 0.228 0.941 

Z1.8 0.365 0.352 0.012 0.002 0.297 0.960 

Z1.9 0.348 0.271 -0.012 -0.092 0.209 0.936 
Sumber: Data diolah (2024) 

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, dapat dilihat bahwa terjadi 

discriminant validity yang baik karena nilai korelasi indikator terhadap 

konstruknya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasi indikator 

dengan konstruk lainnya. Sebagai ilustrasi loading faktor X1.1 (indikator 

pernyataan untuk variabel literasi keuangan) adalah sebesar 0,834 yang 

lebih tinggi dibandingkan loading faktor dengan kontsruk lainnya, yaitu X2 

(0,563), X3 (0,399), X4 (0,201), Y (0,601), Z (0,298) dan begitupun 

seterusnya pada setiap indikator, sehingga jelas bahwa indikator pada setiap 

konstruk mempunyai loading faktor yang lebih tinggi dari pada loading faktor 

dengan konstruk lainnya. 

3) Construct Reliability and Validity 

Selain kedua uji di atas, dilakukan juga uji realibilitas konstruk yang 

diukur dengan composite reliability, cronbach’s alpha dan Average Variance 

Extracted (AVE) setiap konstruk atau variabel dalam penelitian ini. Suatu 

kuesioner dikatakan memiliki reliabel apabila nilai composite realiability dan 

cronbach’s alpha ≥ 0,70, adapun untuk nilai AVE apabila ≥ 0,50 maka syarat 

convergent validity sudah terpenuhi dan baik. 
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Tabel 4. 14 Cronbach’s Alpha, Composite Realiability (Rho_c) dan Average 

Variance Extracted (AVE) 

Variabel 
Cronbach's 

alpha 
Composite 

reliability (rho_c) 
Average variance 
extracted (AVE) 

Literasi Keuangan (X1) 0.937 0.950 0.762 

Inklusi Keuangan (X2) 0.947 0.956 0.730 

Sosialisasi (X3) 0.797 0.863 0.613 

Program Pemasaran (X4) 0.930 0.944 0.708 

Intensi Berwakaf  (Y) 0.952 0.960 0.776 

Religiusitas (Z) 0.985 0.987 0.893 
Sumber: Data diolah (2024) 

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, dapat dilihat bahwa nilai Cronbach’s 

Alpha, Composite Realiability, dan Average Variance Extracted (AVE) dari 

semua variabel sudah memenuhi syarat convergent validity dengan baik. 

Sebagai ilustrasi variabel literasi keuangan (X1) mempunyai nilai Cronbach’s 

Alpha yaitu 0,937 dan Composite Realiability yaitu 0,950 telah memenuhi 

syarat yaitu ≥ 0,70. Begitupun dengan nilai AVE dari variabel literasi 

keuangan (X1) 0,762 ≥ 0,50 telah memenuhi syarat convergent validity 

dengan baik. 

b. Pengujian Model Struktural (Inner Model) 

Model struktural dalam penelitian ini berdasarkan hasil olah data 

menggunakan SmartPLS sebagai berikut: 
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Sumber: Data diolah (2024) 

Gambar 4. 3 Output Model Struktural (Bootstrapping) 

Evaluasi model struktural PLS dalam penelitian ini dievaluasi dengan 

melihat nilai R Squares, effect size f2, dan signifikansi (two-tailed). 

1) R Squares 

Perubahan nilai R-Squares dapat digunakan untuk menjelaskan 

pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel endogen apakah 

mempunyai pengaruh yang substantive. Nilai R Squares sebagaimana yang 

dikutip oleh Ghozali.265 adalah 0,75 (kuat). 0,50 (moderat), dan 0,25 (lemah). 

Nilai R2 pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut. 

                                                           
265 Imam Ghozali, h. 73. 
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Tabel 4. 15 R Squares 

Variabel R Squares 

Y 0.918 

Sumber: Data diolah (2024) 

Berdasarkan tabel 4.15 di atas, maka nilai koefisien determinasi (R2 ) 

pada variabel intensi berwakaf (Y) memiliki nilai sebesar 0,918 kategori 

kuat. Nilai R2 kesejahteraan 0,918 dikatakan kuat karena nilai lebih dari 0,75. 

Besar pengaruh variabel literasi keuangan (X1), inklusi keuangan (X2), 

sosialisasi (X3), program pemasaran (X4), dan pemoderasi religiusitas (Z), 

terhadap intensi berwakaf (Y) yaitu sebesar 91,8%. Konstribusi pengaruh 

keempat variabel termasuk kuat yaitu sebesar 91,8% sedangkan sisanya 

8,2% adalah kontribusi variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian 

memiliki kontribusi lemah. 

2) Effect size f2 

Ukuran f Square yaitu menggambarkan seberapa besar pengaruh 

variabel dalam model struktural. Nilai effect size pengaruh langsung (direct 

effect) menggunakan kriteria f square 0,02 (rendah), 0,15 (moderat), 0,35 

(tinggi). Adapun nilai effect size pengaruh moderasi menggunakan ukuran 

effect size f square dengan kriteria 0,005 (rendah), 0,01 (moderat), dan 0,025 

(tinggi). Nilai effect size f square pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

4.16 berikut. 
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Tabel 4. 16 Effect Size f Square 

No Variabel f Square 

1 Literasi Keuangan  (X1) 0.177 

2 Inklusi Keuangan (X2) 0.024 

3 Sosialisasi (X3) 0.531 

4 Program Pemasaran (X4) 0.953 

5 Religiusitas (Z) 0.001 

6 Religiusitas (Z) x Literasi Keuangan (X1) 0.212 

7 Religiusitas (Z) x Inklusi Keuangan (X2) 0.291 

8 Religiusitas (Z) x Sosialisasi (X3) 0.029 

9 Religiusitas (Z) x Program Pemasaran (X4) 0.049 

Sumber: Data diolah (2024) 

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, maka dapat disimpulkan f square dari 

hubungan langsung (direct effect) antara variabel yaitu sebagai berikut: 

a) Literasi keuangan (X1) mempunyai pengaruh pada level struktural 

intensi berwakaf (Y) adalah moderat karena memiliki nilai f square 

sebesar 0,177 > 0,15. 

b) Inklusi keuangan (X2) mempunyai pengaruh pada level struktural intensi 

berwakaf (Y) adalah rendah karena memiliki nilai f square sebesar 0,024 

> 0,02. 

c) Sosialisasi (X3) mempunyai pengaruh pada level struktural intensi 

berwakaf (Y) adalah tinggi karena memiliki nilai f square sebesar 0,531 > 

0,35. 

d) Program Pemasaran (X4) mempunyai pengaruh pada level struktural 

intensi berwakaf (Y) adalah tinggi karena memiliki nilai f square sebesar 

0,953 > 0,35. 
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e) Religiusitas (Z) tidak mempunyai pengaruh pada level struktural intensi 

berwakaf (Y)  karena memiliki nilai f square sebesar 0,001. 

f) Religiusitas (Z) dalam memoderasi literasi keuangan (X1) terhadap 

intensi berwakaf (Y) pada level struktural  tergolong tinggi karena 

memiliki nilai f square 0,212 > 0,025. 

g) Religiusitas (Z) dalam memoderasi inklusi keuangan (X2) terhadap 

intensi berwakaf (Y) pada level struktural  tergolong tinggi karena 

memiliki nilai f square 0,291 > 0,025. 

h) Religiusitas (Z) dalam memoderasi sosialisasi (X3) terhadap intensi 

berwakaf (Y) pada level struktural  tergolong tinggi karena memiliki nilai 

f square 0,029 > 0,025. 

i) Religiusitas (Z) dalam memoderasi program pemasaran (X4) terhadap 

intensi berwakaf (Y) pada level struktural  tergolong tinggi karena 

memiliki nilai f square 0.049 > 0,025. 

3) Q2 predictive relevance 

Nilai Q2 > 0 menunjukkan bahwa model mempunyai predictive 

relevance, sedangkan Q2 < 0 menunjukkan bahwa model kurang memiliki 

predictive relevance. Nilai Q square pada penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 4.17 berikut. 

Tabel 4. 17 Q Square dan q2 Predictive Relevance 

Variabel Q Square q2 Predictive Relevance 

Intensi Berwakaf (Y) 0.894 > 0.35 (Kuat) 

              Sumber: Data diolah (2024) 
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Berdasarkan akurasi prediksi model dapat diketahui melalui Q Square 

redudancy atau Q Square. Ukuran Q Square inilah yang menentukan seberapa 

baik model memiliki predictive relevance. Berdasarkan tabel 4.17 tingkatan 

nilai Q Square 0,894 yang menunjukkan model mempunyai q2 predictive 

relevance. Menurut Hair, ada tiga macam dengan interpretasi yang berbeda 

yaitu rendah apabila 0, moderat apabila 0,25, dan tinggi apabila 0,50. 

Berdasarkan hasil pengelolaan pada tabel 4.17 di atas nilai Q Square variabel 

intensi berwakaf (Y) adalah 0,894 > 0,50 atau dengan kata lain nilai Q Square 

yang dihasilkan memiliki akurasi prediksi yang tinggi. 

4) q2 Predictive Relevance 

Berdasarkan tabel 4.17 nilai Q Square menunjukkan nilai sebesar 

0,894 yang menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki model yang kuat 

karena nilainya > 0,35. 

5) Uji Signifikansi (two-tailed) 

Pengujian signifikansi model dalam model struktural yaitu dengan 

melihat nilai t-statistic dan p-value antara variabel eksogen terhadap 

endogen dengan persyaratan bahwa t-statistic memiliki nilai > 1,96 dan p-

value < 0,05. Berikut pengaruh langsung dan tidak langsung antara hubungan 

konstruk sebagaimana dalam hipotesis yang disajikan pada tabel 4.18 

berikut: 
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Tabel 4. 18 Path Coeficient (Direct Effect) 

Hubungan Konstruk 
Path 

Coeficient 
P Value 

T 
statistic 

Ket. Kep. 

H1 LK (X1) → I (Y) 0.215 0.000 4.672 Signifikan Diterima 

H2 IK (X2) → I (Y) 0.082 0.062 1.539 
Tidak 

Signifikan 
Ditolak 

H3 S (X3) → I (Y) 0.247 0.000 4.784 Signifikan Diterima 

H4 PP (X4) → I (Y) 0.371 0.000 7.438 Signifikan Diterima 

H5 R (Z) x LK (X1) → I (Y) -0.179 0.000 5.502 Signifikan Ditolak 

H6 R (Z) x IK (X2) → I (Y) -0.207 0.000 5.009 Signifikan Ditolak 

H7 R (Z) x S (X3) → I (Y) 0.059 0.040 1.746 Signifikan Diterima 

H8 R (Z) x PP (X4) → I (Y) 0.069 0.022 2.010 Signifikan Diterima 

Religiusitas (Z)→ Intensi (Y) 0.009 0.401 0.252 Tidak Signifikan 

Sumber: Data diolah (2024)  

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, maka dapat disimpulkan hubungan 

langsung (direct effect) antara variabel bebas dan terikat sebagai berikut: 

a) Pengaruh Literasi Keuangan (LK-X1) terhadap Intensi Berwakaf (I-Y) 

sebesar (0,215) dan signifikan dengan t-statistic (4,672 > 1,96) atau p-

value (0,00< 0,05). Hipotesis diterima pada tingkat 5% dengan pengaruh 

langsung sebesar 21,5% yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat 

literasi keuangan yakni pengetahuan tentang produk, kemampuan 

keuangan dan sikap keuangan nasabah akan meningkatkan intensi 

berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk. dengan demikian dapat diartikan 

bahwa literasi keuangan positif dan signifikan terhadap intensi berwakaf. 

Sehingga hipotesis H1 dalam penelitian ini diterima. 

b) Pengaruh Inklusi Keungan (IK-X2) terhadap Intensi Berwakaf (I-Y) tidak 

signifikan dengan t-statistic (1,539 < 1,96) atau p-value (0,062 > 0,05). 
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Hipotesis ini ditolak yang artinya bahwa ketika kurangnya akses produk 

dan layanan jasa keuangan maka intensi berwakaf pada Cash Waqf Linked 

Sukuk juga akan menurun. dengan demikian dapat diartikan bahwa 

inklusi keuangan tidak signifikan terhadap intensi berwakaf. Sehingga 

hipotesis H2 dalam penelitian ini ditolak. 

c) Pengaruh Sosialisasi (S-X3) terhadap Intensi Berwakaf (I-Y) sebesar 

(0,247) dan signifikan dengan t-statistic (4,784 > 1,96) atau p-value 

(0,000 < 0,05). Hipotesis diterima pada tingkat 5% dengan pengaruh 

langsung sebesar 24,7% yang artinya bahwa sikap, interaksi, 

pengetahuan, dan peningkatan pengetahuan nasabah ketika sosialisasi 

produk dilakukan maka akan meningkatkan intensi berwakaf pada Cash 

Waqf Linked Sukuk. dengan demikian dapat diartikan bahwa sosialisasi 

positif dan signifikan terhadap intensi berwakaf. Sehingga hipotesis H3 

dalam penelitian ini diterima. 

d) Pengaruh  Program Pemasaran (S-X4) terhadap Intensi Berwakaf (I-Y) 

sebesar (0,371) dan signifikan dengan t-statistic (7,438 > 1,96) atau p-

value (0,000< 0,05). Hipotesis diterima pada tingkat 5% dengan pengaruh 

langsung sebesar 37,1% yang artinya bahwa semakin digencarkan 

program pemasaran berupa persediaan, cakupan pasar, periklanan, 

promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan pribadi, dan 

pemasaran langsung yang dilakukan pemerintah maupun pihak mitra 

distribusi maka akan meningkatkan intensi berwakaf pada  Cash Waqf 

Linked Sukuk. dengan demikian dapat diartikan bahwa program 

pemasaran positif dan signifikan terhadap intensi berwakaf. Sehingga 

hipotesis H4 dalam penelitian ini diterima. 
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e) Pengaruh variabel efek moderasi (R-Z x LK-X1) diterima dengan koefisien 

jalur (-0,179) dan t-statistik (5,002) > 1,96 serta memiliki p-value (0,000) 

< 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Religiusitas (R-Z) signifikan 

memoderasi (memperlemah) pengaruh literasi keuangan (LK-X1) 

terhadap intensi berwakaf (I-Y). Pemoderasi religiusitas berperan 

memperlemah karena koefisien moderasi menuju arah negatif yaitu 

sebesar -0,179. Pengaruh literasi keuangan (LK-X1) terhadap intensi 

berwakaf (I-Y) akan lebih tinggi untuk nasabah yang memiliki religiusitas 

rendah. Nasabah yang memiliki religiusitas rendah memiliki 

kecenderungan pengaruh literasi keuangan terhadap peningkatan intensi 

berwakaf dibandingkan dengan nasabah yang memiliki religiusitas tinggi. 

f) Pengaruh variabel efek moderasi (R-Z x IK-X2) diterima dengan koefisien 

jalur (-0,207) dan t-statistik (5,009) > 1,96 serta memiliki p-value (0,000) 

< 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Religiusitas (R-Z) signifikan 

memoderasi (memperlemah) pengaruh inklusi keuangan (IK-X2) 

terhadap intensi berwakaf (I-Y). Pemoderasi religiusitas berperan 

memperlemah karena koefisien moderasi menuju arah negatif yaitu 

sebesar -0,207. Pengaruh inklusi keuangan (IK-X2) terhadap intensi 

berwakaf (I-Y) akan lebih tinggi untuk nasabah yang memiliki religiusitas 

rendah. Nasabah yang memiliki religiusitas rendah memiliki 

kecenderungan pengaruh inklusi keuangan terhadap peningkatan intensi 

berwakaf dibandingkan dengan nasabah yang memiliki religiusitas tinggi. 

g) Pengaruh variabel efek moderasi (R-Z x S-X3) diterima dengan koefisien 

jalur (0,059) dan p-value (0,040) < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa 

religiusitas (R-Z) signifikan memoderasi (memperkuat) pengaruh 

sosialisasi (S-X3) terhadap intensi berwakaf (I-Y). Pemoderasi religiusitas 
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berperan memperkua karena koefisien moderasi menuju arah positif 

yaitu 0,059. Pengaruh sosialisasi (S-X3) terhadap intensi berwakaf (I-Y) 

akan lebih tinggi untuk nasabah yang memiiki religiusitas tinggi. Nasabah 

yang ber-religiusitas tinggi memiliki kecenderungan pengaruh sosialisasi 

terhadap peningkatan intensi berwakaf dibandingkan dengan nasabah 

yang memiliki religiusitas rendah. 

h) Pengaruh variabel efek moderasi (R-Z x PP-X4) diterima dengan koefisien 

jalur (0,069) dan p-value (0,022) < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa 

religiusitas (R-Z) signifikan memoderasi (memperkuat) pengaruh 

program pemasaran (S-X4) terhadap intensi berwakaf (I-Y). Pemoderasi 

religiusitas berperan memperkuat karena koefisien moderasi menuju 

arah positif yaitu 0,069. Pengaruh program pemasaran (S-X4) terhadap 

intensi berwakaf (I-Y) akan lebih tinggi untuk nasabah yang memiiki 

religiusitas tinggi. Nasabah yang ber-religiusitas tinggi memiliki 

kecenderungan pengaruh program pemasaran terhadap peningkatan 

intensi berwakaf dibandingkan dengan nasabah yang memiliki 

religiusitas rendah. 

i) Pengaruh religiusitas (R-Z) terhadap intensi berwakaf (I-Y) tidak 

signifikan dengan t-statistic (0,252 < 1,96) dan p-value (0,401 > 0.05). 

hipotesis ini ditolak yang artinya tingkat religiusitas seseorang bukan 

menjadi faktor penentu utama untuk melakukan investasi wakaf, karena 

dari hasil uji sebelumnya mendapati bahwa semua variabel religiusitas 

(R-Z) berhasil memoderasi, dan pada  H7 dan H8 justru menjadi variabel 

penguat antara sosialisasi (S-X3) dan program pemasaran (PP-X4) 

terhadap intensi berwakaf (Y), ini menunjukkan bahwa religiusitas akan 

lebih berarti bila menjadi variabel pemoderasi, faktor lainnya yang bisa 
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menjadikan seseorang berinvestasi wakaf  yaitu, pengetahuan keuangan, 

pendapatan, pengetahuan tentang investasi dan layanan yang diberikan 

pemerintah atau mitra distribusi.  

c. Goodness of Fit Measure (Kebaikan dan Kecocokan Model) 

Evaluasi Kebaikan dan Kecocokan Model dapat dilakukan dengan 

melihat nilai SRMR (Standarized Root Mean Square Residual) dan NFI 

(Normed of Fit Index). 

1) SRMR (Standarized Root Mean Square Residual) 

SRMR (Standarized Root Mean Square Residual) adalah ukuran untuk 

menggambarkan perbedaan atau selisih antara matrik data dengan matrik 

korelasi hasil taksiran model. Nilai SRMR menunjukkan model fit apabila 

nilainya < 0,08, akan tetapi jika nilai SRMR < 0,1 juga sudah dianggap 

memenuhi kriteria model fit. Nilai SRMR pada penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel 4.19 berikut.  

Tabel 4. 19 SRMR (Standarized Root Mean Square Residual) 

 Estimasi Model 

SRMR 0.08 

 Sumber: Data diolah (2024) 

Berdasarkan tabel 4.19 di atas, dapat diketahui bahwa nilai SRMR 

telah dinyatakan memenuhi kriteria uji model FIT karena nilainya berada 

diantara 0,08-0,10 yang mengindikasikan bahwa model yang dibangun telah 

cocok dengan data empiris. Nilai SRMR ini juga mengindikasikan tidak terjadi 

kesalahan spesifikasi model ataupun bisa dikatakan model telah FIT. 
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2) NFI (Normed of Fit Index) 

NFI berfungsi untuk mengetahui ukuran fit atau kecocokan dalam 

SEM. Semakin nilai NFI mendekati angka 1 maka semakin baik kecocokan, 

sebaliknya jika semakin dekat dengan 0 maka semakin tidak fit model 

penelitian. Nilai NFI pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.20 berikut. 

Tabel 4. 20 NFI (Normed of Fit Index) 

 Estimasi Model 

NFI 0.676 

 Sumber: Data diolah (2024) 

Berdasarkan tabel 4.20 di atas, dapat diketahui bahwa nilai NFI telah 

dinyatakan memenuhi kriteria uji model fit karena memiliki nilai 0,676 yang 

mendekati angka 1 (satu). 

C. Pembahasan 

1. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap intensi berwakaf pada Cash 

Waqf Linked Sukuk 

Mason dan Wilson mengungkapkan literasi keuangan adalah 

kemampuan individu untuk menggunakan sumber informasi dalam proses 

pembuatan keputusan. Sumber informasi yang dimiliki oleh seseorang 

mengenai keuangan, selanjutnya dapat dibaca, dianalisis dan kemudian dapat 

dipraktekan dengan mengelola informasi tersebut, akhirnya informasi 

tersebut dapat dikomunikasikan untuk kesejahteraan keuangan dimasa yang 

akan datang.266 Sedangkan Organization for Economic Coopration and 

                                                           
266 Kazia Laturette, Luky Patricia Widianingsih, and Lucky Subandi, “Literasi 

Keuangan Pada Generasi Z,” Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK) 9, no. 1 (2021): h. 148. 
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Development/OECD mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan 

dan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan, berupa keterampilan, 

motivasi serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman 

yang dimiliki dalam rangka membuat keputusan keuangan yang efektif, 

meningkatkan kesejahteraan keuangan individu dan masyarakat serta 

berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.267 Fokus utama literasi keuangan 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauh mana tingkat pengetahuan 

CWLS, kemampuan keuangan dan sikap keuangan seseorang yang dapat 

mempengaruhi dalam investasi wakaf pada CWLS. 

Berdasarkan tabel 4.18 hasil penelitian nilai koefisien jalur antara 

literasi keuangan dan intensi berwakaf yaitu sebesar 0,215 dengan p-value 

0,000 yang bermakna berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan memiliki kontribusi langsung 

terhadap variabel intensi berwakaf sehingga semakin tinggi tingkat literasi 

keuangan seseorang maka semakin meningkat intensi berwakaf pada CWLS. 

Selain memiliki nilai koefisien jalur yang tinggi, bukti literasi keuangan 

memiliki kontribusi dalam mempengaruhi intensi berwakaf melalui nilai f- 

square sebesar 0,177. Besarnya kontribusi literasi keuangan menandakan 

kemampuannya sebagai prediktor yang baik terhadap variabel intensi 

berwakaf pada CWLS. 

Fakta empiris didapatkan dari responden  menunjukkan pengetahuan 

keuangan, kemampuan keuangan, dan sikap keuangan mampu meningkatkan 

                                                           
267 Lailah Fujianti Mandagie, Yuana Rizky Octaviani, Meriam Febrianti, “Analisis 

Pengaruh Literasi Keuangan, Pengalaman Investasi Dan Toleransi Risiko Terhadap 
Keputusan Investasi (Studi Kasus Mahasiswa Akuntansi Universitas Pancasila),” RELEVAN 1, 
no. 1 (2020): h. 38. 
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intensi berwakaf pada CWLS. Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat pada 

indikator X1.5 memiliki rata-rata 4,05 dan sebanyak 32,7% nasabah sangat 

setuju tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk keuangan 

syariah, yaitu Cash Waqf Linked Sukuk. Begitupun juga dengan variabel 

intensi berwakaf pada CWLS dimana pada tabel 4.8 indikator Y.1 memiliki 

rata-rata 3,65 dan sebanyak 20% nasabah sangat setuju untuk berencana 

berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk dalam beberapa tahun ke depan. Hal 

ini menunjukkan bahwa sikap keuangan berkontribusi terhadap intensi 

berwakaf pada CWLS. Terdapat keterkaitan antara X1.5 dan Y.1 yang menjadi 

alasan mengapa literasi keuangan signifikan berpengaruh terhadap intensi 

berwakaf.  

Nasabah yang paham mengenai investasi Cash Waqf Linked Sukuk 

(CWLS) akan berpengaruh terhadap intensi berwakaf pada CWLS dimana 

dengan bertambahnya pengetahuan terkait CWLS maka intensi untuk 

berinvestasi wakaf juga akan bertambah. Sebab dengan banyaknya 

pengetahuan terkait CWLS yang didapatkan individu tersebut maka akan 

semakin banyak mengetahui manfaat dari sukuk wakaf dan memutuskan 

berinvestasi wakaf.268 

OJK telah mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan syariah 

untuk pertama kalinya pada tahun 2016. Sebagai salah satu wujud komitmen 

untuk terus mendorong industri sektor jasa keuangan syariah di Indonesia, 

pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada tahun 

2019, OJK kembali melakukan survei indeks literasi dan inklusi keuangan 

                                                           
268 Adenia Rachma and Mardiana Mardiana, ‘Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas 

Dan Akses Media Informasi Terhadap Minat Berwakaf Sukuk Wakaf’, Ekonomi, Keuangan, 
Investasi Dan Syariah (EKUITAS), 4.1 (2022), h. 25. 
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syariah. Indeks literasi dan inklusi keuangan syariah merupakan salah satu 

indikator yang menjadi acuan tingkat pemahaman dan penggunaan/akses 

masyarakat Indonesia terhadap produk/layanan jasa keuangan syariah, 

khususnya di perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKNB syariah. 

Oleh karena itu, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah diharapkan 

dapat menjadi acuan dalam merumuskan bauran strategi yang tepat guna 

mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia.269 

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 

tahun 2019, indeks literasi keuangan syariah mengalami peningkatan 

menjadi 8,93% di tahun 2019. Apabila dilihat berdasarkan sektor industri, 

industri perbankan syariah memiliki indeks literasi keuangan syariah 

tertinggi dibandingkan industri keuangan syariah lainnya, yaitu 7,92%.270 

Dalam rangka penguatan literasi keuangan syariah, OJK telah 

melaksanakan berbagai bauran strategi, mulai dari peningkatan frekuensi 

edukasi keuangan syariah, Training of Trainers baik secara offline maupun 

online. Proporsi edukasi syariah dalam dua tahun terakhir mengalami 

kenaikan 3 kali lipat dan sejak tahun 2020, proporsi edukasi keuangan 

syariah minimal 30% dari total kegiatan edukasi keuangan. Ini menunjukkan 

institutional leadership OJK untuk mendorong pemangku kepentingan terkait, 

                                                           
269 Otoritas Jasa Keuangan, ‘Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 

2021-2025’, Ojk.Go.Id, 2021, 1–130 <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-
kegiatan/publikasi/Pages/Strategi-Nasional-Literasi-Keuangan-Indonesia-2021-2025.aspx>, 
h. 61. 

270 Otoritas Jasa Keuangan, ‘Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-
2025’, h. 64. 
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khususnya Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk juga mengakselerasi program-

program edukasi keuangan syariah.271 

Nasabah yang paham konsep CWLS, akan melakukan investasi wakaf 

yang merupakan sedekah jariyah. Hal ini sejalan dengan perintah untuk 

berwakaf uang atau shodaqoh jariyah yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/2: 

262.  
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Terjemahnya: 

Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, 
kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan 
menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi 
mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada 
mereka dan mereka tidak bersedih.272 

Perintah menginfakkan harta tersebut berhubungan erat dengan 

pendapatan yang dimiliki nasabah. Oleh karena itu nasabah yang memiliki 

tingkat literasi terkait CWLS yang tinggi dan pendapatan yang cukup 

dianjurkan menginfakkan hartanya berupa investasi CWLS. Dengan 

demikian, pihak yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan CWLS 

seperti pemerintah melalui Kementrian Agama dan BSI sebagai mitra 

distribusi harus menjamin regulasi yang baik agar nasabah tertarik 

mengalokasikan dana untuk melakukan investasi pada CWLS . 

Beberapa penelitian sejalan dengan hasil penelitian ini bahwa literasi 

keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap minat investasi CWLS (Ulfi 

                                                           
271 Otoritas Jasa Keuangan, ‘Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-

2025’, h. 63. 

272 Kementerian Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya, QS al-Baqarah/2: 262, h. 44. 
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dan Siti, 2022)273, (Luh Putu dan I Gede, 2023)274, (Citra Khairiyati, 2019)275, 

(Ulfi Sheila, 2022)276, (Akmal, 2022)277 menunjukkan bahwa literasi keuangan 

berpengaruh positif signifikan terhadap minat investasi, yang berarti apabila 

literasi keuangan meningkat maka akan meningkatkan intensi investasi Cash 

Waqf Linked Sukuk pada Bank Syariah Indonesia. 

Dalam penelitian ini terjadi kontradiksi penelitian yang dilakukan oleh 

(Eka, 2021)278 dan (Ernia dkk, 2019)279 justru mendapati literasi keuangan 

berpengaruh signifikan negatif pada minat investasi. Hal ini berarti bahwa 

peningkatan literasi keuangan tidak diikuti dengan peningkatan minat 

investasi. Alasan responden belum melakukan investasi antara lain seperti 

belum bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, penghasilan yang diperoleh 

saat ini masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, dan belum 

mengerti tentang prosedur dan sistem untuk berinvestasi. 

2. Pengaruh Inklusi Keuangan terhadap intensi berwakaf pada Cash 

Waqf Linked Sukuk 

Menurut Bank Indonesia, Inklusi keuangan mulai marak 

diperkenalkan pasca krisis tahun 2008 yang didasari oleh dampak krisis 

                                                           

273 Pinasti and others, h. 72-82. 

274 Uttari and Yudantara, h. 4. 

275 Astrie Krisnawati Citra Khairiyati, “Analisis Pengaruh Literasi Keuangan 
Terhadap Keputusan Investasi Pada Masyarakat Kota Bandung,” Almana: Jurnal Manajemen 
Dan Bisnis 3, no. 2 (2019): h. 301–312. 

276 Pinasti and others. 

277 Akmal Zakaria. 

278 Viana. 

279 Ernia Taufiqoh, Nur Diana. 
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terhadap kelompok in the bottom of pyramid, yaitu orang yang 

berpendapatan rendah, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang 

tidak memiliki dokumen indentitas legal, dan masyarakat pinggiran dimana 

tidak tersentuh oleh sektor perbankan (unbanked) tercatat sangat tinggi di 

luar negara maju.280 OJK mendefinisikan inklusi keuangan merupakan 

ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa 

keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana, inklusi 

keuangan merupakan sebuah kondisi dimana setiap anggota masyarakat 

mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal.281 Fokus 

utama inklusi keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauh 

mana a) dimensi akses CWLS dan produk keuangan syariah yang disediakan 

oleh BSI, b) dimensi penggunaan CWLS dan layanan BSI, c) dimensi kualitas 

pelayanan BSI sebagai mitra distribusi, dan d) dimensi kesejahteraan 

keuangan yang akan dirasakan ketika berwakaf pada CWLS. 

Inklusi keuangan saat ini selalu menjadi bahasan penting pada taraf 

global maupun nasional. Salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi serta mengurangi angka kemiskinan, program keuangan inklusif 

dirasa perlu dilakukan untuk mewujudkan sistem keuangan yang lebih 

mudah diakses oleh masyarakat. Inklusi keuangan dapat dikatakan sebagai 

sebuah proses untuk menjamin kemudahan akses, ketersedian dan 

penggunaan sistem keuangan formal oleh seluruh pelaku ekonomi. Intensi 

                                                           
280 Novia Yusfiyanti Laili and Rohmawati Kusumaningtias, “Efektivitas Inklusi 

Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa 
Tambakboyo),” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6, no. 3 (2020): h. 437. 

281 Otoritas Jasa Keuangan, “Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-
2025,” Otoritas Jasa Keuangan, 2019, h. 42. 
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terhadap CWLS merupakan indikasi seberapa kuat keyakinan seseorang akan 

mencoba perilaku dan seberapa besar usaha yang akan digunakan untuk 

melakukan investasi wakaf tersebut.  

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan kolaborasi instrumen 

investasi  syariah  yang  bersifat  sosial-produktif  dimana  wakaf  uang  yang 

dihimpun   oleh   Badan   Wakaf   Indonesia   (BWI)   selaku naẓir melalui 

Bank Syariah sebagai mitra distribusi dikelola dan diinvestasikan pada 

instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau   Sukuk   Negara   yang   

diterbitkan   oleh   Kementerian   Keuangan (Kemenkeu). 

Berdasarkan tabel 4.18 hasil penelitian menemukan koefisien jalur 

antara inklusi keuangan terhadap intensi berwakaf 0,082 dengan p-value 

0,062 > 0,05 yang bermakna bahwa tidak signifikan. Hal ini menunjukkan 

bahwa  variabel inklusi keuangan tidak memiliki kontribusi langsung 

terhadap variabel intensi berwakaf. Hal ini dibuktikan juga melalui uji f 

square hanya sebesar 0,024  yang artinya memiliki pengaruh rendah. 

Fakta empiris yang didapatkan dari responden menunjukkan inklusi 

keuangan yang kurang pada “layanan BSI Mobile Banking dalam berwakaf 

pada CWLS”. Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat pada indikator X2.3 hanya 

memiliki rata-rata 3,21 dan hanya sebanyak 2,7% nasabah sangat setuju 

dengan adanya kemudahan layanan BSI Mobile Banking untuk melakukan 

wakaf, menunjukkan bahwa nasabah kurang mendapatkan ketersediaan 

akses produk dan layanan pada aplikasi tersebut. Menurut Nurjannah, 

masyarakat kurang mendapatkan informasi mengenai CWLS khususnya yang 

bisa di akses media informasi hal tersebut berarti informasi mengenai CWLS 

masih belum lengkap dan relevan sehingga keinginan atau intensi berwakaf 
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masyarakat kurang. Salah satunya disebabkan karena kurangnya media 

informasi dan kurang akuratnya informasi terkait Cash Waqf Linked Sukuk.282 

Terkait dengan akses dan layanan Bank Syariah Indonesia sebagai 

mitra distribusi  CWLS diperkuat oleh penelitian Husni Nasir menjelaskan 

bahwa Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dapat diakses melalui BSI Mobile jika 

ingin melakukan investasi wakaf sehingga tidak perlu lagi berkunjung ke 

lembaga secara langsung, namun BSI Mobile tidak menyediakan informasi 

yang detail mengenai produk CWLS seperti manfaat dan penyalurannya, 

hanya proses investasinya saja.283  Oleh karena itu, inklusi keuangan berupa 

akses, penggunaan, kualitas layanan, dan kesejahteraan dalam penelitian ini 

tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensi berwakaf pada 

CWLS dikarenakan akses yang kurang, belum adanya kemudahan dalam 

menggunakan layanan yang disediakan BSI, kualitas layanan terkait CWLS 

belum maksimal, dan nasabah belum mengetahui manfaat produk CWLS 

karena kurangnya informasi. 

Untuk meningkatkan inklusi keuangan sehingga dapat mempengaruhi 

nasabah dalam intensi berwakaf CWLS, maka dapat dilakukan dengan 

peningkatan Financial Technology (Fintech) yang menggantikan sistem kerja 

lembaga keuangan tradisional atau bertemu langsung dengan nasabah. 

Marginingsih menjelaskan bahwa fintech oleh lembaga keuangan mampu 

meningkatkan inklusi keuangan nasional.284 Data lain juga menunjukkan 

bahwa masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi 

                                                           
282 Nurjannah Rijal, Mukhtar Lutfi, h. 240. 

283 Husni Nasir. 

284 Hilmawati and Kusumaningtias, h. 147. 
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berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) tahun 

2016 yang dilakukan oleh OJK menunjukkan bahwa responden dengan 

tingkat pendidikan Perguruan Tinggi memiliki indeks inklusi keuangan 

tertinggi dengan 88% dibandingkan dengan latar belakang pendidikan lain, 

berdasarkan penelitian ini nasabah Bank Syariah Indonesia didominasi oleh 

tingkat pendidikan tinggi yakni pendidikan Strata 1 sehingga dengan 

meningkatkan akses pada fintech akan dapat mendorong investasi pada 

CWLS.  

Berdasarkan data 2019 OJK, tingkat inklusi keuangan syariah 

mengalami penurunan dari 2018 sebanyak 11,1% menjadi 9,1% pada tahun 

2019, sedangkan indikator yang sama pada lembaga keuangan konvensional 

sudah mencapai 76,19%. Artinya, masih adanya ruang bagi upaya 

peningkatan pemahaman masyarakat tentang produk/layanan jasa keuangan 

syariah di Indonesia sehingga edukasi keuangan syariah harus diakselerasi 

melalui berbagai bauran kebijakan dengan pemanfaatan teknologi informasi 

dan aliansi strategis.285 

Apabila dilihat dari sisi penyebarannya di 34 provinsi di Indonesia, 

indeks inklusi keuangan syariah Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah 

pengguna produk dan layanan jasa keuangan syariah paling tinggi yaitu 36 

orang dari setiap 100 penduduk. Upaya penguatan dari sisi inklusi keuangan 

syariah juga telah dilakukan antara lain melalui Bank Wakaf Mikro (BWM) 

dan digitalisasi BWM, Simpanan Pelajar iB, Kredit/Pembiayaan Melawan 

Rentenir (K/PMR), hilirisasi UMKM melalui platform UMKMMU, Fintech 

                                                           
285 Otoritas Jasa Keuangan, ‘Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-

2025’, h. 62. 
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pendanaan bersama berbasis syariah, serta penawaran efek melalui layanan 

dana berbasis teknologi (securities crowdfunding). Seluruh pengembangan 

produk dan/atau layanan jasa keuangan syariah tersebut diharapkan dapat 

memperluas akses masyarakat ke produk dan/atau layanan keuangan syariah 

yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai aset dan market share 

keuangan syariah.286 

Islam mencegah konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang dan 

menghendaki berputar dan beredar diantara seluruh bagian didalam 

masyarakat. Sebagaima Allah swt berfirman dalam surah Al-Hasyr/59: 7. 
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Terjemahnya: 

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang 
dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa 
negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang 
miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu 
tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. 
Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya 
bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
sangat keras hukuman-Nya.287 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kekayaan tidak boleh 

terkonsentrasi di tangan sedikit orang saja, melainkan harus dengan bebas 

beredar diantara semua orang sehingga yang tidak mampu juga dapat 

memperoleh manfaatnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Wulan, ddk, 

                                                           
286 Otoritas Jasa Keuangan, ‘Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-

2025’, h. 64. 

287 Kementerian Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya, QS al-Hasyr/59: 7, h. 546. 
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2020)288 sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu inklusi keuangan tidak 

berpengaruh terhadap minat investasi. Minat individu dapat dipengaruhi 

oleh variabel demografi yaitu dapat dikategorikan dari jenis pekerjaan, 

pengalaman pekerjaan, status pekerjaan, pendapatan, tingkat pendidikan, 

status perkawinan, jenis kelamin, serta umur.289 Berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Eka, 2021)290, Luh Putu dan I Gede (2023)291 mendapati 

inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan investasi 

menunjukkan bahwa jika masyarakat memiliki akses yang luas terhadap 

produk dan jasa keuangan akan meningkatkan keputusan untuk berinvestasi. 

3. Pengaruh sosialisasi terhadap intensi berwakaf pada Cash Waqf 

Linked Sukuk 

Menurut James W. Wander Zanden sebagaimana yang dikutip oleh 

Damsar sosialisasi diberi pengertian sebagai suatu proses interaksi sosial 

dengan memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial untuk 

keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat.292Sosialisasi merupakan 

kegiatan yang paling utama untuk survive bagi perusahaan, dimana kegiatan 

                                                           
288 Elmira Febri Darmayanti Yuni Wulan Sari, Suyanto Suyanto, “Pengaruh Literasi, 

Inklusi Keuangan Dan Perkembangan Financial Technology Terhadap Minat Mahasiswa 
Berinvestasi Di Pasar Modal (Studi Empiris Pada Mahasiswafakultasekonomi Dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Metro),” Journal Dinamika Stie Lampung 6, No. 2 (2020): h.1–9. 

289 Ahmad Ajib Ridlwan Muhammad Hasan Muzaki, “Determinan Faktor Yang 
Memengaruhi Disloyalitas Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,” Jurnal Ekonomi Dan 
Perbakan Syariah 6, no. 1 (2019): h. 9. 

 290 Viana. 

291 Uttari and Yudantara. 

292 Amanda Laily Yuniawati and Binti Nur Asiyah, “Pengaruh Literasi Keuangan Dan 
Sosialisasi Terhadap Minat Berinvestasi Mahasiswa Di Pasar Modal Syariah Melalui Galeri 
Investasi Syariah (Studi Pada Mahasiswa MKS UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung),” 
Jurnal Econimina 1, no. 4 (2022): h. 832. 
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utama ini harus segera dilaksanakan karena untuk mempertahankan dan 

mengembangkan kualitas produk perusahaan. Fokus utama sosialisasi CWLS 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap, interaksi, pengetahuan, dan 

peningkatan pengetahuan CWLS yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia 

sebagai mitra distribui yang dapat mempengaruhi dalam investasi wakaf 

pada CWLS. 

Adanya manfaat yang besar dalam Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) 

dibutuhkan sosialisasi pemahaman tentang CWLS kepada masyarakat. Salah 

satu caranya adalah dengan menjalin komunikasi melalui strategi sosialisasi, 

diharapkan dengan implementasinya akan tercipta komunikasi yang efektif 

untuk dapat mempromosikan produk pada masyarakat.  

Ada banyak cara untuk mensosialisasikan suatu produk atau jasa, 

salah satunya yaitu dengan media, salah satu kegunaan pada kemajuan 

teknologi yang ada pada saat ini adalah penggunaan media sosial. sejauh ini 

media sosial dianggap media yang paling berpengaruh dikalangan 

masyarakat dalam proses mensosialisasikan suatu produk, yang dapat 

memberikan informasi dengan mudah.293 Dengan banyaknya cara 

mensosialisasikan CWLS ini, diharapakan masyarakat mampu memahami 

manfaat CWLS untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam penelitian 

ini sosialisasi yang dilakukan BSI yaitu penjelasan secara langsung kepada 

nasabah yang bertansaksi di BSI. 

                                                           
293 Baiq Hadiyani and others, ‘Pengaruh Sosialisasi Dan Media Iklan Terhadap Minat 

Masyarakat Dalam Berwakaf Tunai Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada 
Lembaga Keuangan Syariah Di Kecamatan Aikmel Lombok Timur )’, Jurnal Widya Balina, 7.1 
(2022), h. 442. 



182 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.18 hasil penelitian menemukan bahwa koefisien 

jalur antara sosialisasi dan intensi berwakaf yaitu sebesar 0,247 dengan p-

value 0,000 yang bermakna berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel sosialisasi memiliki kontribusi langsung 

terhadap intensi berwakaf pada CWLS. Sosialisasi juga berkontribusi 

mempengaruhi intensi berwakaf yang ditunjukkan melalui f square sebesar 

0,531 bermakna pengaruh tinggi. 

Fakta empiris yang didapatkan dari responden menunjukkan 

sosialisasi semakin baik atau bagus. Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat pada 

indikator X3.4 memiliki rata-rata 3,73 dan sebanyak 20% nasabah percaya 

bahwa sosialisasi intensif dan terarah dari BSI akan mampu meningkatkan 

intensi untuk berwakaf pada CWLS. Begitupun juga dengan variabel intensi 

berwakaf pada CWLS dimana pada tabel 4.8 indikator Y.1 memiliki rata-rata 

3,65 dan sebanyak 20% nasabah sangat setuju untuk berencana berwakaf 

pada Cash Waqf Linked Sukuk dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini 

menunjukkan bahwa sosialisasi berkontribusi terhadap intensi berwakaf 

pada CWLS. Terdapat keterkaitan antara X3.4 dan Y.1 yang menjadi alasan 

mengapa sosialisasi CWLS signifikan berpengaruh terhadap intensi berwakaf. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya informasi yang didapatkan 

melalui sosialisasi maka semakin banyak lagi individu yang melakukan 

investasi wakaf. Sosialisasi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia sebagai 

mitra distribusi CWLS akan diterima oleh responden.  

Pada penelitian yang dilakukan Rahman dan Adnan, menemukan 

bahwa minat pada CWLS Seri SW-001 masih cukup rendah, pada periode 9 

Oktober hingga 20 November 2020, dana wakaf yang terhimpun hanya 
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sebesar Rp14,9 miliar. Sebanyak 1.041 wakif telah mewakafkan dananya 

melalui empat mitra distribusi bank syariah. Nilai tersebut terbilang rendah 

jika dibandingkan dengan potensi wakaf di Indonesia yang sangat tinggi. 

Kurangnya sosialisasi dan resesi ekonomi menjadi alasan kuat rendahnya 

penghimpunan dana dari CWLS seri SW-001 ini.294  

Sedangkan Maghfira dkk menemukan bahwa terdapat potensi besar 

penerbitan sukuk untuk pembiayaan proyek dan program pembangunan 

Negara. Temuan ini didukung oleh laporan Kementerian Keuangan pada 

tahun 2018, dimana negara telah mengeluarkan sukuk negara sebanyak 

Rp.900 Triliun dalam kurun waktu 10 tahun sejak tahun 2008 hingga akhir 

2018. Hal ini menjelaskan bahwa potensi CWLS di Indonesia masih sangat 

terbuka lebar mengingat kesadaran akan investasi dan instrumen 

pembiayaan syariah serta investasi sosial yang semakin meningkat di 

Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya sosialisasi produk 

keputusan investasi CWLS akan terus meningkat mengingat produk ini juga 

masih tergolong baru dan diperlukan sosialisasi lebih. 

Penelitian Paul & Faudji menjelaskan bahwa CWLS dapat menjadi 

salah satu instrumen keuangan syariah yang mendorong potensi wakaf di 

Indonesia karena kemudahannya, jaminan risiko rendah, jaminan kesesuaian 

syariah, dan efek kemaslahatan yang besar. Lebih lanjut penelitian Paul & 

Faudji menemukan bahwa hambatan pengembangan Cash Waqf Linked Sukuk 

di Indonesia sebagai berikut:295 

                                                           
294 Rahman, Nurwahidin, and Adnan, 86. 

295 Rahman, Nurwahidin, and Adnan, h. 86. 
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a. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai wakaf uang 

yang rendah.  

b. Kesadaran masyarakat tentang pengelolaan wakaf juga masih di 

tahap pemula dan banyak pihak yang belum mengenal lembaga 

pengelola wakaf termasuk BWI.  

c. Minimnya ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) di bidang 

wakaf, terutama nadzir yang berkompeten.  

d. Database yang tersedia belum yang komprehensif.  

e. Belum sepenuhnya memposisikan BWI sebagai regulator seperti 

halnya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, karena tidak 

seharusnya BWI hanya berperan sebagai pengumpul dan 

pengelola wakaf. 

Optimalisasi CWLS memerlukan sosialisasi yang tepat dan luas kepada 

masyarakat terutama masyarakat kelas menengah yang memiliki kelebihan 

dana dan ghirah keuangan islam. Sosialisasi dapat dimulai dengan 

memberikan pemahaman akan tujuan CWLS sebagaimana berikut:296  

a. CWLS merupakan upaya pemerintah dan stakeholder wakaf dalam 

mengembangkan inovasi instrumen investasi dan keuangan Islam 

di Indonesia.  

b. Memfasilitasi dan memudahkan wakif dalam menempatkan 

dananya pada instrumen keuangan syariah yang aman dan 

produktif.  

                                                           
296 Rahman, Nurwahidin, and Adnan, h. 87. 
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c. Mendorong konsolidasi investasi sosial dan keuangan syariah 

guna mendukung program sosial kemasyarakatan, proyek 

pembangunan dan program dari Pemerintah.  

d. Upaya diversifikasi investor dan instrumen surat berharga Negara. 

e. Mendukung upaya sosialisasi dan pengembangan pasar serta 

instrumen keuangan syariah.  

f. Mendukung diversifikasi bisnis perbankan syariah, melalui 

optimalisasi peran LKS-PWU. 

Pemerintah bersama stakeholder wakaf dan organisasi masyarakat 

keagamaan perlu hadir menjadi jembatan dan fasilitator masyarakat untuk 

berwakaf dengan mudah, pada instrumen yang aman, tepat, dan memiliki 

dampak pada masyarakat luas. Organisasi masyarakat keagamaan seperti NU 

dan Muhammadiyah serta lainnya diharapkan untuk memberikan sosialisasi 

kepada masyarakat awam bahwa sukuk wakaf merupakan salah satu 

instrumen keuangan syariah dalam pembiayaan sektor ekonomi Islam di 

Indonesia.297 

Sosialisasi dalam Islam berkaitan dengan tabligh atau menyampaikan 

yang berarti menyampaikan ajaran Allah dan Rasul-Nya kepada orang lain. 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Maidah/5: 67. 
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Terjemahnya: 

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. 
Jika engkau tidak melakukan (apa yang diperintahkan itu), berarti 
engkau tidak menyampaikan risalah-Nya. Allah menjaga engkau dari 

                                                           
297 Rahman, Nurwahidin, and Adnan, h. 88. 
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(gangguan) manusia) Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk 
kepada kaum yang kafir.298 

Sosialisasi CWLS merupakan upaya menyampaikan konsep investasi 

wakaf dalam mensejahterahkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan 

berkelanjutan dalam masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh (Baiq, 

dkk)299 sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu sosialisasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap intensi berwakaf tunai. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Hanif, ddk 2017)300 menunjukkan sosialisasi 

berpengaruh negatif terhadap keputusan investasi. 

4. Pengaruh Program Pemasaran terhadap intensi berwakaf pada Cash 

Waqf Linked Sukuk 

Menurut Kotler dan Armstrong, pemasaran adalah proses dimana 

bisnis menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang 

kuat dengan mereka untuk menangkap nilai dari mereka. Produk akan 

mudah dijual jika pemasar memahami kebutuhan pelanggan, 

mengembangkan produk yang memberikan nilai superior kepada pelanggan, 

menetapkan harga, mendistribusikan, dan mempromosikan produk tersebut 

secara efektif.301 Strategi pemasaran terhadap investasi wakaf memiliki peran 

penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

wakaf sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam 

Islam, wakaf dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan 

                                                           
298 Kementerian Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya, al-Maidah/5: 67, h. 119. 

299 Hadiyani and others, h. 440. 

300 Hanif Yusuf Seputro, Regi Sura Esa Pratama. 

301 Philip Kotler and Gary Armstrong, Principles of Marketing (Pearson UK, 2019), h. 
6. 
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kesejahteraan masyarakat dan sarana untuk meningkatkan keberkahan dan 

keberuntungan individu dan masyarakat. Fokus utama program pemasaran 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauh mana distribusi dan 

promosi yang dilakukan oleh pemerintah dan Bank Syariah Indonesia 

mempengaruhi seseorang dalam melakukan investasi wakaf pada CWLS. 

Partisipasi aktif masyarakat dan pengelolaan yang tepat dari 

stakeholders akan menyebabkan CWLS dapat berkembang dengan baik dan 

menjadi solusi untuk permasalahan ekonomi Negara. Salah satu inovasi 

investasi untuk pengembangan wakaf uang adalah melalui program CWLS. 

CWLS merupakan salah satu bentuk investasi sosial berupa wakaf uang yang 

ditempatkan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Selama 

penempatan, dana tersebut dapat membantu pemerintah untuk membiayai 

proyek-proyek pembangunan yang terkait dengan Sustainability Development 

Goals (SDGs) dan pembangunan sarana sosial. Pada saat jatuh tempo, dana 

tersebut secara utuh akan dikembalikan oleh pemerintah kepada 

nazir/wakif. Pengembalian kepada nazir dilakukan untuk wakaf yang bersifat 

perpetual (permanen), sedangkan pengembalian kepada wakif dilakukan 

untuk wakaf uang yang bersifat temporer. Adapun imbal hasil dari 

penempatan dana wakaf uang disukuk tersebut, akan diberikan oleh 

pemerintah kepada nazir dan selanjutnya disalurkan oleh nazir untuk 

membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. 

Berdasarkan tabel 4.18 hasil penelitian menemukan bahwa koefisien 

jalur antara program pemasaran dan intensi berwakaf yaitu sebesar 0,371 

dengan p-value 0,000 yang bermakna berpengaruh positif dan signifikan. Hal 

ini menunjukkan bahwa variabel program pemasaran memiliki kontribusi 

langsung terhadap intensi berwakaf pada CWLS. Program pemasaran juga 
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berkontribusi mempengaruhi intensi berwakaf yang ditunjukkan melalui f 

square sebesar 0,953 bermakna pengaruh tinggi. 

Fakta empiris yang didapatkan dari responden menunjukkan program 

pemasaran semakin baik atau bagus. Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat 

pada indikator X4.3 memiliki rata-rata 4,07 dan sebanyak 33,3% nasabah 

sangat setuju dengan cakupan pasar yaitu nasabah akan lebih cenderung 

berpartisipasi dalam Cash Waqf Linked Sukuk jika diperkenalkan kepada 

segmen pasar yang luas. Begitupun juga dengan variabel intensi berwakaf 

pada CWLS dimana pada tabel 4.8 indikator Y.1 memiliki rata-rata 3,65 dan 

sebanyak 20% nasabah sangat setuju untuk berencana berwakaf pada Cash 

Waqf Linked Sukuk dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini menunjukkan 

bahwa program pemasaran berkontribusi terhadap intensi berwakaf pada 

CWLS. Terdapat keterkaitan antara X4.3 dan Y.1 yang menjadi alasan 

mengapa program pemasara CWLS signifikan berpengaruh terhadap intensi 

berwakaf. Hal ini menunjukkan bahwa saluran, persediaan, cakupan pasaran, 

periklanan, promosi penjualan, penjualan pribadi yang dilakukan BSI, dan 

pemasaran langsung oleh pihak pemerintah maka semakin banyak lagi 

individu yang melakukan investasi wakaf. Program pemasaran yang 

dilakukan Bank Syariah Indonesia sebagai mitra distribusi CWLS dan 

pemerintah  diterima oleh responden.  

Platform CWLS menjadi wadah bagi stakeholders yang memiliki 

tanggung jawab mengoptimalkan penggunaan dan pengelolaan dana wakaf, 

yakni; Pertama, Bank Indonesia (BI) sebagai akselerator CWLS dan Bank 

Kustodian atau tempat penitipan dana; Kedua, BWI sebagai regulator, 

pemimpin, dan nadzir yang bertugas untuk menghimpun dana wakaf 
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produktif dan mentasharuf-kan ke penerima manfaat wakaf; Ketiga, 

Kementerian Keuangan sebagai issuer SBSN dan pengelola dana; Keempat, 

Bank Syariah di Indonesia yang ditunjuk sebagai Lembaga mitra 

distribusinya. 

Mitra distribusi SWR001 terbatas hanya kepada empat Lembaga 

Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) yaitu Bank Syariah 

Indonesia, Bank Mualamat, dan Bank BNI Syariah. Sedangkan Mitra Distribusi 

SR013 dan ST007 berjumlah tiga puluh satu lembaga yang terdiri dari: 4 

bank syariah, 16 bank umum konvensional, 5 perusahaan efek, 3 perusahaan 

efek khusus, dan 3 perusahaan fintek. 

Dalam penelitian yang dilakukan Reska dkk, Mekanisme promosi 

penerbitan SWR001 (seri pertama) yaitu dilakukan melalui virtual launching, 

berbagai webinar, promosi melalui IG hasil kerjasama Kemenkeu dengan tim 

marketing mitra distribusi, serta didukung penyediaan informasi/booklet 

mengenai fitur-fitur ketiga sukuk di internet. Penerapan pembatasan 

mobilitas sosial di tengah kondisi pandemi COVID19 kemarin  menyebabkan 

media promosi ketiga sukuk hanya dilakukan secara virtual. Sebagai 

instrumen investasi yang baru, kondisi ini kurang menguntungkan untuk 

penerbitan SWR001. Pemahaman masyarakat yang masih terbatas dan awam 

terhadap Sukuk Wakaf Ritel, menyebabkan calon investor mungkin 

membutuhkan pertimbangan atau diskusi yang lebih panjang untuk dapat 

memutuskan ikut berinvestasi atau tidak. SWR001 perlu lebih ditingkatkan 

disesuaikan dengan segmen pasar yang akan diprioritaskan.302 

                                                           
302 Reska Prasetya and others, ‘Strategi Pengembangan Pemasaran Sukuk Wakaf 

Ritel Indonesia Marketing Development Strategy of Indonesian Retail Sukuk Waqf’, Al-
Muzara’Ah, 9.2 (2021), h. 177. 
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Dalam penelitian ini, ketika peneliti menyebarkan angket pada Bank 

Syariah Indonesia Cabang Panakkukang Kota Makassar, peneliti sempat 

dijelaskan oleh salah satu costumer service mengenai pendistribusian CWLS, 

Bahwa ketika CWLS dalam masa penawaran, maka pihak BSI menawarkan 

kepada nasabah potensial untuk berinvestasi CWLS, sehingga beberapa 

nasabah mengetahui tentang investasi tersebut. Pernyataan tersebut 

dijelaskan juga oleh Group Head Priority Banking Mandiri Syariah (sekarang 

BSI), Muhammad Triarso, selain itu Cash Waqf Linked Sukuk perlu strategi 

edukasi dan distribusi khusus agar bisa diterima oleh masyarakat lebih luas 

yaitu perlu terus disosialisasikan meski masa penawaran sudah berakhir. 

Karena masih terbilang baru, masyarakat membutuhkan literasi dan edukasi 

yang lebih lama mengenai produk berbasis wakaf uang ini.303 

Selain itu, hal yang menyebabkan program pemasaran berpengaruh 

terhadap intensi berwakaf karena responden dalam penelitian ini didominasi 

oleh milenial yaitu usia 20-30 tahun, dan dibenarkan dalam penelitian yang 

menemukan bahwa. Kegemaran berdonasi dari masyarakat Indonesia ini 

ternyata didominasi oleh generasi milenial. Hal tersebut dibuktikan dengan 

hasil survei yang dilakukan oleh Kopernik dan Gopay selama Agustus hingga 

Oktober 2020 yang menyatakan bahwa generasi milenial paling sering 

berdonasi terutama donasi melalui platform digital. Menyambung hasil 

laporan tahunan CAF’s World Giving Index (WGI) edisi ke-10 di mana terdapat 

tiga aspek yang dinilai untuk menentukan seberapa dermawan suatu negara 

yakni membantu orang asing, menyumbangkan uang ke lembaga amal, dan 

mengikuti kegiatan amal secara sukarela, dari ketiga aspek tersebut, 

                                                           
303 Lintang Titian Purbasari and Fatimah Khoirun Nisa, ‘Membangun Awareness 

Muslim Milenial Terhadap Donasi Berkelanjutan Melalui CWLS’, Jurnal Wakaf Dan Ekonomi 
Islam, 13.2 (2020), h. 157. 
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masyarakat yang menyumbang uang ke lembaga amal mendominasi dengan 

persentase sebesar 69%. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa hobi 

berdonasi didominasi oleh milenial dan sebagian besar dari mereka 

menyumbangkan dana mereka melalui lembaga amal yang ada di Indonesia. 

Hal lainnya distribusi dan promosi merambah kepada generasi 

milenial di sebabkan  Indonesia memiliki jumlah pengguna media sosial yang 

cukup tinggi. Berdasarkan data yang dikutip We are social dan Hootsuite 

persentase pengguna media sosial di Indonesia mencapai 68,1% dari total 

jumlah penduduk di Indonesia dan penggunanya pun didominasi dengan 

generasi milenial. Di sisi lain, menurut data yang dihimpun dari hasil survei 

yang dilakukan oleh We are social dan Hootsuite alasan penggunaan media 

sosial untuk membagikan dan mensupport kegiatan sosial berada di 

peringkat 16 sebesar 12,5% secara global. Walaupun tergolong rendah, 

namun persentase tersebut tetap memberikan peluang besar jika dikalikan 

dengan jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan sosial media 

terutama kaum milenial dan tetap menunjukkan jumlah yang fantastis. Jika 

jumlah paparan informasi yang disebarkan tinggi dan tepat sasaran, maka 

peningkatan investasi CWLS bagi para milenials dapat optimal.304 

Kopernik dan Gopay dalam hasil surveinya juga menyebutkan bahwa 

alasan mereka untuk berdonasi dilandasi oleh nilai sosial dan nilai agama. 

Dengan kata lain niat membantu sesama mendominasi alasan mereka untuk 

berbagi, disisi lain nilai agama pun juga menjadi alasan mereka dalam 

berdonasi. Berkaitan dengan agama, sebagai negara dengan mayoritas 

                                                           
304 Fatimah Khoirun Nisa, h. 150. 
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penduduknya memeluk Islam, pengaruh ajaran Islam dimana berbagi 

merupakan perintah bagi umatnya juga tidak bisa dikesampingkan.305 

Penelitian yang sejalan dengan penelitian ini dilakukan oleh (Micki, 

2022)306 menunjukkan program pemasaran atau promosi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat investasi pada perbankan. Berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Erdinda dan Rachma, 2020)307 

menunjukkan program pemasaran tidak berpengaruh terhadap keputusan 

investasi sukuk, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa program 

pemasaran tentang sukuk masih sangat kurang. Masyarakat merasa belum 

memiliki informasi mengenai produk secara informatif, selain itu sumber 

informasi belum cukup tersedia. 

5. Religiusitas memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap intensi 

berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) 

Menurut Glock & Stark, Religion atau religi dapat diartikan sebagai 

hubungan yang mengikat manusia dengan hal-hal yang berada diluar diri 

manusia, dalam hal ini adalah Tuhan. Pada umumnya, agama mengharuskan 

seseorang melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan dan menyatukan 

diri dengan Tuhannya. Keberagamaan seseorang dapat dilihat melalui 

ketaatan dan komitmen seseorang terhadap agamanya, hal ini menunjukkan 

bahwa proses keberagamaan seseorang lebih menunjukkan internalisasi 

nilai-nilai agamanya dan kemudian menyatu dalam diri seseorang sehingga 

                                                           
305 Fatimah Khoirun Nisa, h. 150.  

306 Micki Watulandi. 

307 Erdinda Santoso. 
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terbentuklah perilaku sehari-hari.308 Fokus utama religiusitas yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah sejauh mana religiusitas yang dimiliki oleh 

nasabah yang ditinjau dari beberapa aspek yaitu keyakinan (ideologi), 

praktik agama (ritualistik), dan konsekuensi perbuatan. 

literasi keuangan merupakan pengetahuan keuangan sebagai upaya 

dalam peningkatan skill (keterampilan), knowledge (pengetahuan) serta 

confidence (keyakinan) konsumen agar bisa mengatur keuangan secara 

baik.309 Anisyah mengatakan, Tingkat pengetahuan tersebut akan 

mempengaruhi attitude dan perilaku sehingga meningkatkan kualitas 

pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan sehingga mencapai 

kesejahteraan.310 

Dalam konteks intensi investasi wakaf, pengetahuan mengenai CWLS, 

kemampuan keuangan, dan sikap keuangan  dapat menjadi faktor penting 

yang mendorong individu untuk mempertimbangkan dan akhirnya 

melakukan wakaf. Dengan pengetahuan yang memadai tentang manfaat dan 

mekanisme wakaf, nasabah akan memasukkan wakaf sebagai bagian dari 

rencana keuangan mereka. Pemahaman tentang CWLS bagi masyarakat 

dapat memotivasi seseorang untuk mengalokasikan sebagian dari aset 

mereka untuk tujuan wakaf. 

                                                           
308 Sayyidah et al, h. 105. 

309 Ajeng Kartika Galuh Nurdien, Faiz Ghifary, “Pengaruh Literasi Keuangan Dan 
Literasi Digital Terhadap Preferensi Menggunakan QRIS BSI Mobile (Studi Kasusu Gen Z Di 
Kota Malang),” Islamic Economic and Finance in Focus 2, no. 4 (2023): h. 591.. 

310 Bunga Permata Sari et al., “Determinasi Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan 
Terhadap Kinerja Dan Keberlangsungan Usaha UMKM,” Owner: Riset & Jurnal Akuntansi 6, 
no. 3 (2022): h. 2841. 
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Pengetahuan keuangan yang baik juga dapat membantu seseorang 

untuk memahami bagaimana melakukan wakaf secara efektif, termasuk 

memilih instrumen keuangan seperti CWLS yang dapat memberikan manfaat 

ganda, baik secara finansial maupun spiritual. Oleh karena itu, peningkatan 

pengetahuan keuangan dapat berkontribusi secara positif terhadap intensi 

berwakaf seseorang, dengan memperluas pemahaman mereka tentang 

pentingnya wakaf dalam mencapai kesejahteraan pribadi dan sosial. 

Berdasarkan tabel 4.18 hasil penelitian menemukan koefisien jalur 

antara literasi keuangan dan intensi berwakaf yang dimoderasi oleh 

religiusitas yaitu sebesar (-0,179) dengan arah negatif dan p-value 0,000 < 

0,05 yang bermakna memperlemah dan signifikan. Pengaruh memperlemah 

dan signifikan bermakna bahwa nasabah yang memiliki religiusitas yang 

rendah (cara memandangnya dari esensi wakaf yakni pendistribusian untuk 

pemberdayaan masyarakat) memiliki kecenderungan pengaruh literasi 

keuangan terhadap intensi berwakaf yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

religiusitas yang tinggi.  Pada level struktural, religiusitas dalam memoderasi 

pengaruh literasi keuangan terhadap intensi berwakaf menunjukkan 

pengaruh tinggi dengan nilai f-square sebesar 0,212 (>0,025).  

Efek moderasi religiusitas secara statistik menunjukkan nilai negatif 

ketika berinteraksi dengan literasi keuangan dan intensi berwakaf. Setelah 

mengamati simple slope analysis, efek negatif terjadi karena religiusitas yang 

rendah memiliki garis kemiringan lebih tinggi dibanding garis kemiringan 

religiusitas yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun religiusitas 

seseorang rendah, literasi keuangan tetap dapat meningkatkan intensi 
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berwakaf. Secara keseluruhan variabel religiusitas, literasi keuangan, dan 

intensi berwakaf dipersepsikan kuat oleh nasabah Bank Syariah Indonesia. 

Berdasarkan tabel 4.3 literasi keuangan sudah baik karena memiliki 

nilai rata-rata 3,74 yang menunjukkan bahwa pengetahuan tentang CWLS, 

kemampuan keuangan, dan sikap keuangan dalam kategori tinggi. Apabila 

literasi keuangan meningkat maka akan memberi dampak positif pada 

investasi wakaf yang terus meningkat pula. Pengetahuan masyarakat sangat 

bergantung pada sosialisasi, bauran pemasaran, dan transparansi oleh pihak 

lembaga CWLS.311 

Dengan meningkatnya literasi keuangan mengacu pada pemahaman 

yang mendalam tentang konsep, manfaat, dan prosedur CWLS serta 

kemapuan keuangan seseorang, terlepas dari tingkat religiusitasnya, dapat 

memahami bahwa wakaf memiliki dampak sosial yang besar, seperti 

pembangunan fasilitas umum, pendidikan, dan layanan kesehatan. Banyak 

individu yang tidak terlalu religius tetapi memiliki motivasi sosial dan 

kemanusiaan yang kuat. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Hurlock312 menemukan bahwa motivasi sosial dan kemanusiaan dapat 

berperan sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan berdonasi, dan 

penelitian yang dilakukan oleh Wulff313, menemukan bahwa motivasi sosial 

dan kemanusiaan dapat berfungsi sebagai pengganti religius dalam 

mempengaruhi perilaku dan keputusan seseorang. Literasi CWLS dapat 

menjelaskan bahwa wakaf adalah salah satu cara untuk berkontribusi pada 

                                                           
311 Dinda Adistii, Dewi Susilowati, and Permata Ulfah, ‘Peran Akuntabilitas Sebagai 

Moderasi Hubungan Religiusitas Dan Literasi Wakaf Terhadap Minat Berwakaf Uang’, Reviu 
Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 5.2 (2021), h. 135. 

312 Muhammad Amin, ‘Hubungan Motivasi Religius Dengan Peningkatan Prestasi 
Belajar Peserta Didik’, Inspiratif Pendidikan, 9.1 (2020), h. 40. 

313 Amin, h. 45. 
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kesejahteraan masyarakat, sehingga mendorong mereka untuk berpartisipasi 

meskipun motivasinya lebih bersifat sosial daripada religius. Hal inilah yang 

menyebabkan pemoderasi religiusitas signifikan memperlemah pengaruh 

literasi keuangan terhadap intensi berwakaf. 

6. Religiusitas memoderasi pengaruh inklusi keuangan terhadap intensi 

berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) 

Religiusitas atau keberagamaan adalah suatu keadaan dimana 

seseorang terdorong untuk bersikap dan bertingkah laku yang berkaitan 

dengan agama. Hawari menjelaskan bahwa religiusitas adalah pengahayatan 

keagamaan atau mengukur seberapa dalam kepercayaan yang dianut dan 

diekspresikan dengan melakukan ibadah sehari-hari. Religiusitas diwujudkan 

dalam berbagai sisi kehidupan berupa aktivitas yang tampak dan dapat 

dilihat oleh mata, serta aktivitas yang tidak tampak yang terjadi dalam hati 

seseorang.314 

Sementara definisi inklusi keuangan menurut OJK merupakan 

ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa 

keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana, inklusi 

keuangan merupakan sebuah kondisi dimana setiap anggota masyarakat 

mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal.315 

                                                           

314 Aisya Farah Sayyidah et al., “Peran Religiusitas Islam Dalam Meningkatkan 
Kesejahteraan Psikologis,” Al-Qalb : Jurnal Psikologi Islam 13, no. 2 (2022): h. 105. 

315 Otoritas Jasa Keuangan, “Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-
2025,” Otoritas Jasa Keuangan, 2019, h. 42. 
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Berdasarkan tabel 4.18 hasil penelitian menemukan koefisien jalur 

antara inklusi keuangan dan intensi berwakaf yang dimoderasi oleh 

religiusitas yaitu sebesar (-0,207) dengan arah negatif dan p-value 0,000 < 

0,05 yang bermakna memperlemah dan signifikan. Pengaruh memperlemah 

dan signifikan bermakna bahwa nasabah yang memiliki religiusitas yang 

rendah (cara memandangnya dari esensi wakaf yakni pendistribusian untuk 

pemberdayaan masyarakat) memiliki kecenderungan pengaruh inklusi 

keuangan terhadap intensi berwakaf yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

religiusitas yang tinggi. Pada level struktural, religiusitas dalam memoderasi 

pengaruh inklusi keuangan terhadap intensi berwakaf menunjukkan 

pengaruh tinggi dengan nilai f-square sebesar 0,291 (>0,025).  

Efek moderasi religiusitas secara statistik menunjukkan nilai negatif 

ketika berinteraksi dengan inklusi keuangan dan intensi berwakaf. Setelah 

mengamati simple slope analysis, efek negatif terjadi karena religiusitas yang 

rendah memiliki garis kemiringan lebih tinggi dibanding garis kemiringan 

religiusitas yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun religiusitas 

seseorang rendah, inklusi keuangan tetap dapat meningkatkan intensi 

berwakaf.  

Berdasarkan uji sebelumnya pada hipotesis dua menunjukkan inklusi 

keuangan tidak signifikan atau tidak berpengaruh  terhadap intensi berwakaf 

dengan p-value 0,06 > 0,05 dan t-statistic 1,539 < 1,96. Berarti bahwa dengan 

adanya religiusitas mampu signifikan hal ini menunjukkan bahwa religiusitas 

memiliki pengaruh kuat sebagai pemoderasi. Apabila inklusi keuangan 

meningkat maka akan memberi dampak positif pada investasi wakaf yang 

terus meningkat pula. Inklusi keuangan masyarakat sangat bergantung pada 
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aksesibilitas layanan keuangan, literasi keuangan, regulasi yang mendukung, 

teknologi finansial, dan peran aktif institusi keuangan.316 

Dengan meningkatnya inklusi keuangan mengacu pada akses yang 

mudah tentang produk keuangan syariah yakni CWLS, layanan BSI sebagai 

mitra distribusi, dan aspek kesejahteraan keuangan, terlepas dari tingkat 

religiusitas responden, dapat memahami bahwa wakaf memiliki dampak 

sosial yang besar, seperti pembangunan fasilitas umum, pendidikan, dan 

layanan kesehatan. Banyak individu yang tidak terlalu religius tetapi 

memiliki motivasi sosial dan kemanusiaan yang kuat. Hal ini diperkuat oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Hurlock317 menemukan bahwa motivasi sosial 

dan kemanusiaan dapat berperan sebagai faktor yang mempengaruhi 

keputusan berdonasi, dan penelitian yang dilakukan oleh Wulff318, 

menemukan bahwa motivasi sosial dan kemanusiaan dapat berfungsi sebagai 

pengganti religius dalam mempengaruhi perilaku dan keputusan seseorang. 

Inklusi keuangan memastikan bahwa informasi dan layanan tersedia 

secara luas dan mudah diakses, program inklusi keuangan mencakup edukasi 

tentang berbagai produk keuangan termasuk CWLS, edukasi ini membantu 

individu memahami manfaat dan cara berpartisipasi dalam wakaf melalui 

CWLS sehingga mendorong mereka untuk berpartisipasi meskipun 

motivasinya lebih bersifat sosial daripada religius. Hal inilah yang 

menyebabkan pemoderasi religiusitas signifikan memperlemah pengaruh 

inklusi keuangan terhadap intensi berwakaf. 

                                                           
316 Dinda Adistii, Dewi Susilowati, and Permata Ulfah, ‘Peran Akuntabilitas Sebagai 

Moderasi Hubungan Religiusitas Dan Literasi Wakaf Terhadap Minat Berwakaf Uang’, Reviu 
Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 5.2 (2021), h. 135. 

317 Muhammad Amin, ‘Hubungan Motivasi Religius Dengan Peningkatan Prestasi 
Belajar Peserta Didik’, Inspiratif Pendidikan, 9.1 (2020), h. 40. 

318 Amin, h. 45. 
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7. Religiusitas memoderasi pengaruh sosialisasi terhadap intensi 

berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) 

Pengaruh masing-masing antara religiusitas dan sosialisasi terhadap 

intensi berwakaf memiliki pengaruh positif dan signifikan. Adapun interaksi 

religiusitas dalam memoderasi pengaruh sosialisasi terhadap intensi 

berwakaf adalah positif signifikan. Berdasarkan tabel 4.18 dapat diketahui 

bahwa religiusitas signifikan memperkuat hubungan antara sosialisasi 

terhadap intensi berwakaf, sebagaimana yang ditunjukkan pada nilai 

koefisien jalur sebesar 0,059 ke arah positif dan p-value 0,040. Pengaruh 

positif signifikan bermakna bahwa dengan religiusitas yang tinggi memiliki 

kecenderungan pengaruh sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Syariah 

Indonesia terhadap peningkatan intensi berwakaf dibandingkan dengan 

nasabah yang memiliki religiusitas rendah. Nilai f-square juga menunjukkan 

pengaruh yang tinggi yaitu 0,029 > 0,025. Pengaruh religiusitas dalam model 

struktural memiliki pengaruh tinggi dalam memoderasi pengaruh sosialisasi 

terhadap intensi berwakaf. 

Fakta empiris yang didapatkan dari responden menunjukkan 

sosialisasi semakin baik. Indikator yang paling berperan untuk meningkatkan 

intensi terhadap investasi wakaf CWLS menjadi lebih baik adalah 

peningkatan pengetahuan CWLS mampu meningkatkan intensi nasabah 

untuk berwakaf pada CWLS. Indikator yang paling berperan membentuk 

religiusitas menjadi semakin tinggi adalah praktik agama (ritualistik) yakni 

nasabah secara konsisten menjalankan ibadah harian, seperti shalat lima 

waktu, sebagai manifestasi praktik agama dalam kehidupan sehari-hari. 

Nasabah percaya bahwa sosialisasi yang intensif dan terarah dari BSI akan 
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membuat Intensi berwakaf nasabah meningkat. Indikator yang paling 

berperan menguatkan intensi berwakaf  adalah nasabah akan berwakaf pada 

CWLS dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa 

religiusitas yang tinggi dalam memoderasi pengaruh sosialisasi lebih 

dominan berkontribusi terhadap intensi berwakaf pada CWLS. 

Religiusitas merupakan faktor internal, dalam membangun intensi 

berwakaf ada beberapa faktor eksternal yang dilibatkan yaitu pendidikan, 

pengajaran, tekanan sosial dan faktor intelektualitas.319 Penyebab religiusitas 

mampu memoderasi sosialisasi terhadap intensi berwakaf dikarenakan 

faktor eksternal yang berinteraksi dengan religiusitas sebagai faktor internal 

sehingga nasabah dapat meningkatkan intensi berwakaf pada CWLS. Faktor 

internal yaitu religiusitas akan semakin menjadikan sosialisasi semakin kuat 

dimana pendidikan, pengajaran, tekanan sosial dan faktor intelektualitas 

berdampak pada keberhasilan sosialisasi yang dilakukan Bank Syariah 

Indonesia. Apabila intensi berwakaf nasabah semakin meningkat maka akan 

memutuskan untuk berinvestasi wakaf pada CWLS yang tentunya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerintah dengan 

memberikan bantuan UMKM, membiayai proyek-proyek pembangunan yang 

terkait dengan Sustainability Development Goals (SDGs) dan pembangunan 

sarana sosial. Dengan demikian, hal inilah yang menjadi alasan kehadiran 

religiusitas semakin memperkuat pengaruh sosialisasi terhadap intensi 

berwakaf. 

Religiusitas sebagai sebuah sistem keimanan, pengetahuan, dan 

perilaku disinggung oleh al-Qur`an untuk diselami secara keseluruhan 

                                                           
319 Umam and Shiddiqi, h. 155. 
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(kaffah). Umat Islam sudah semestinya melakukan ibadah sesuai dengan 

tuntunan yang diyakini dan diajarkan. Perintah untuk menyelami agama 

secara keseluruhan (kaffah) tertuang dalam surah al-Baqarah/2: 208. 
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Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam 
(kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah 
setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.320 

Umat Islam dalam ayat di atas dituntut untuk beragama secara 

menyeluruh dalam kehidupan sehari-harinya. Seorang hamba sudah 

seharusnya untuk meniatkan seluruh aktivitas hariannya sebagai ibadah 

kepada Allah swt.321 Dalam konteks berwakaf, seorang hamba yang 

mengetahui, meyakini, dan mengamalkan ajaran agama secara menyeluruh 

tentu beramal dengan mewakafkan sebagian hartanya. Hal inilah yang 

menyebabkan semakin tinggi religiusitas nasabah akan semakin memperkuat 

pengaruh sosialisasi dalam mempengaruhi intensi berwakaf. Secara 

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa religiusitas mampu memoderasi 

pengaruh sosialisasi terhadap intensi berwakaf pada dimensi waktu, sasaran, 

dan situasi. 

8. Religiusitas memoderasi pengaruh program pemasaran terhadap 

intensi berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) 

                                                           

320 Kementerian Keuangan RI al-Qur’an dan Terjemahnya, QS al-Baqarah/2: 208, h. 
32. 

321 Much Maftuhul Fahmi., h. 63. 
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Pengaruh masing-masing antara religiusitas dan program pemasaran 

terhadap intensi berwakaf memiliki pengaruh positif dan signifikan. Adapun 

interaksi religiusitas dalam memoderasi pengaruh program pemasaran 

terhadap intensi berwakaf adalah positif signifikan. Berdasarkan tabel 4.18 

dapat diketahui bahwa religiusitas signifikan memperkuat hubungan antara 

program pemasaran terhadap intensi berwakaf, sebagaimana yang 

ditunjukkan pada nilai koefisien jalur sebesar 0,069 ke arah positif dan p-

value 0,022. Pengaruh positif signifikan bermakna bahwa dengan religiusitas 

yang tinggi memiliki kecenderungan pengaruh program pemasaran yang 

dilakukan oleh pihak CWLS terhadap peningkatan intensi berwakaf 

dibandingkan dengan nasabah yang memiliki religiusitas rendah. Nilai f 

square juga menunjukkan pengaruh yang tinggi yaitu 0,049 > 0,025. 

Pengaruh religiusitas dalam model struktural memiliki pengaruh tinggi 

dalam memoderasi pengaruh program pemasaran terhadap intensi 

berwakaf. 

Fakta empiris yang didapatkan dari responden menunjukkan program 

pemasaran semakin baik. Indikator yang paling berperan untuk 

meningkatkan intensi terhadap investasi wakaf CWLS menjadi lebih baik 

adalah cakupan pasar yakni nasabah akan lebih cenderung berpartisipasi 

dalam CWLS jika diperkenalkan kepada segmen pasar yang luas. Indikator 

yang paling berperan membentuk religiusitas menjadi semakin tinggi adalah 

praktik agama (ritualistik) yakni nasabah secara konsisten menjalankan 

ibadah harian, seperti shalat lima waktu, sebagai manifestasi praktik agama 

dalam kehidupan sehari-hari. Intensi berwakaf nasabah dengan adanya 

program pemasaran semakin meningkat. Indikator yang paling berperan 

menguatkan intensi berwakaf  adalah nasabah akan berwakaf pada CWLS 
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dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas 

yang tinggi dalam memoderasi pengaruh program pemasaran lebih dominan 

berkontribusi terhadap intensi berwakaf pada CWLS. 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Hida, dkk.322 menunjukkan bahwa religiusitas mendorong individu untuk 

mengaplikasikan kegiatan keagamaan yang berkaitan dengan Allah swt 

secara optimal dan menyeluruh sebagai bukti keimanan dan keyakinan yang 

dimiliki seseorang kepada Rabb-Nya. Religiusitas merupakan faktor yang 

dapat membentuk seseorang dalam berwakaf namun hal tersebut tidak lepas 

dari indikator keyakinan, ideologis, praktik ibadah, ritualistik, pengalaman 

atau eksperesial, pengetahuan keagaman, dan konsekuensi atau pengalaman. 

Masyarakat yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi tentu tingkat 

keyakinannya terhadap agama kuat begitupun dengan praktik ibadah dan 

merasa bahwa wakaf merupakan kewajiban jika mengetahui pengetahuan 

tentang wakaf. Dari kelima faktor tersebut merupakan kontribusi yang kuat 

dalam meningkatkan intensi berwakaf.  

Berdasarkan hasil dari uji tersebut diketahui religiusitas mampu 

memoderasi program pemasaran pada intensi berwakaf. Peran religiusitas 

dalam berinteraksi antara variabel program pemasaran dengan intensi 

berwakaf menyatakan hasil yang sangat signifikan. Menunjukkan bahwa, 

disaat nilai koefisien dari variabel religiusitas tersebut positif, maka terdapat 

peningkatan pada variabel program pemasaran  sehingga berpengaruh pula 

terhadap meningkatnya intensi terhadap wakaf. Implikasinya dengan adanya 

                                                           
322 Hida Hiyanti, Tettet Fitrijanti, and Citra Sukmadilaga, “Pengaruh Literasi 

Keuangan Dan Religiusitas Terhadap Intensi Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk 
(CWLS),” Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi) 4, no. 3 (2020): h. 493–
507. 
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religiusitas mampu mempengaruhi intensi untuk melakukan investasi wakaf, 

namun sebelum memutuskan untuk berwakaf, masyarakat juga memerlukan 

program pemasaran berupa saluran, persediaan, cakupan pasar, periklanan, 

promosi penjualan, penjualan pribadi, dan pemasaran langsung. Menurut 

hasil riset Lajuni dkk 323, yang mengemukakan religiusitas dengan 

pengetahuan tentang produk melalui bauran pemasaran berpengaruh secara 

signifikan pada perilaku keuangan masyarakat dan pada akhirnya 

mengurangi kesulitan keuangan sehingga pemerintah perlu mendukung 

kegiatan pemasaran produk CWLS agar membantu masyarakat 

meningkatkan pemahaman mereka. 

Religiusitas merupakan faktor internal, dalam membangun intensi 

investasi wakaf ada beberapa faktor eksternal yang dilibatkan yaitu 

pendapatan, pengetahuan tentang CWLS yaitu melalui sosialisasi dan bauran 

pemasaran. Penyebab religiusitas mampu memoderasi program pemasaran 

terhadap intensi berwakaf dikarenakan faktor eksternal yang berinteraksi 

dengan religiusitas sebagai faktor internal sehingga nasabah dapat 

melakukan investasi wakaf.  

Strategi pemasaran berupa saluran, persediaan, cakupan pasar, 

periklanan, promosi penjualan, penjualan pribadi oleh BSI, dan pemasaran 

langsung terhadap investasi wakaf memiliki peran penting dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf sebagai 

sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, CWLS 

dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui pemerintah dengan memberikan bantuan UMKM, 

                                                           
323 Agustin and Hakim, h. 113. 
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membiayai proyek-proyek pembangunan yang terkait dengan Sustainability 

Development Goals (SDGs) dan pembangunan sarana sosial. Hal ini berkaitan 

dengan Firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2: 261.  
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Terjemahnya: 

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan 
Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) 
yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus 
biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. 
Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.324 

Dalam konteks Cash Waqf linked sukuk, dana yang dikumpulkan dari 

penerbitan sukuk (obligasi Islam) tersebut dapat digunakan untuk 

membiayai proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan dan 

bermanfaat bagi masyarakat, seperti UMKM dan pembangunan infrastruktur 

yang terkait dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan demikian, 

penerbitan sukuk yang terhubung dengan Cash Waqf menjadi salah satu 

mekanisme untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

pemberdayaan ekonomi dan pembangunan sosial. 

                                                           
324 Kementerian Agama RI al-Qur’an dan Terjemahnya, QS al-Baqarah/2: 261, h. 44. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Merujuk pada rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, hasil 

penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi 

berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi tingkat literasi keuangan nasabah berupa pengetahuan 

tentang produk Cash Waqf Linked Sukuk, kemampuan keuangan dan sikap 

keuangan nasabah dapat mendorong intensi berwakaf pada Cash Waqf 

Linked Sukuk. 

2. Inklusi keuangan tidak berpengaruh terhadap intensi berwakaf pada Cash 

Waqf Linked Sukuk. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah mengganggap 

inklusi keuangan belum terlalu penting untuk meningkatkan intensi 

berwakaf, dikarenakan akses yang kurang, belum adanya kemudaan 

dalam menggunakan layanan yang disediakan Bank Syariah Indonesia, 

dan kualitas layanan terkait Cash Waqf Linked Sukuk belum maksimal. 

3. Sosialisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi berwakaf 

pada Cash Waqf Linked Sukuk. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang 

didapatkan oleh nasabah melalui sosialisasi produk Bank Syariah 

Indonesia sebagai mitra distribusi dapat mendorong intensi berwakaf 

pada Cash Waqf Linked Sukuk. 

4. Program pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensi 

berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk. Hal ini menunjukkan bahwa 
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informasi yang diperoleh nasabah melalui program pemasaran berupa 

saluran, persediaan, cakupan pasar, periklanan, promosi penjualan, 

hubungan masyarakat, penjualan pribadi Bank Syariah Indonesia, dan 

pemasaran langsung dapat mendorong peningkatan intensi berwakaf 

pada Cash Waqf Linked Sukuk. 

5. Religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan dalam memoderasi 

literasi keuangan terhadap intensi berwakaf pada Cash Waqf Linked 

Sukuk. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya religiusitas, nasabah 

lebih didominasi oleh faktor religiusitas yang cara memandangnya dari 

simbol-simbol religi yakni esensi wakaf terkait dengan pemberdayaan 

masyarakat melalui pendistribusian Cash Waqf Linked Sukuk. 

6. Religiusitas berpengaruh negatif dan signifikan dalam memoderasi 

inklusi keuangan terhadap intensi berwakaf pada Cash Waqf Linked 

Sukuk. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya religiusitas, nasabah 

lebih didominasi oleh faktor religiusitas yang cara memandangnya dari 

simbol-simbol religi yakni esensi wakaf terkait dengan pemberdayaan 

masyarakat melalui pendistribusian Cash Waqf Linked Sukuk. 

7. Religiusitas menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dalam 

memoderasi sosialisasi terhadap intensi berwakaf. Hal ini menunjukkan 

religiusitas dapat memperkuat hubungan antara sosialisasi dan intensi 

berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk. 

8. Religiusitas menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dalam 

memoderasi program pemasaran terhadap intensi berwakaf. Hal ini 

menunjukkan religiusitas dapat memperkuat hubungan antara program 

pemasaran dan intensi berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk. 
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B. Saran dan Implikasi Penelitian 

1. Saran  

a. Bank Syariah Indonesia sebagai mitra distribusi Cash Waqf Linked Sukuk 

diharapkan memperhatikan literasi Cash Waqf Linked Sukuk, yaitu 

melalui sosialisasi dan program pemasaran karena ketiga faktor tersebut 

dapat mendorong masyarakat berpartisipasi dalam Cash Waqf Linked 

Sukuk. 

b. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel penelitian 

yaitu mengenai digitalisasi perbankan dan digitalisasi wakaf terkait 

intensi berwakaf pada Cash Waqf Linked Sukuk. 

2. Implikasi Penelitian 

a. Religiusitas seseorang tidak harus tinggi untuk berniat atau mengambil 

keputusan investasi Cash Waqf Linked Sukuk tetapi diperlukan informasi 

yang memadai dengan dilakukannya sosialisasi dan program pemasaran 

terbaik sehingga meningkatkan literasi calon investor. 

b. Literasi keuangan yang tinggi akan meningkatkan intensi berwakaf pada 

Cash Waqf Linked Sukuk dengan dilakukannya sosialisasi, akses layanan, 

dan berbagai program pemasaran oleh pemerintah dan mitra distribusi. 

c. Inklusi keuangan dapat ditingkatkan dengan mengadopsi Financial 

Technology (Fintech) untuk melakukan investasi dan informasi Cash Waqf 

Linked Sukuk. 

d. Sosialisasi dan program pemasaran sangat berperan dalam meningkatkan 

keputusan investasi  Cash Waqf Linked Sukuk. Nasabah yang awalnya 

hanya berniat kemudian akan memutuskan melakukan investasi tersebut 

dengan adanya informasi yang memadai. 
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LAMPIRAN 

PROGRAM PASCASARJANA 

EKONOMI SYARIAH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 

 

Kepada Yth. 

Saudara/i 

Di Tempat. 

 

Dengan Hormat,  

Dengan kerendahan hati, saya mohon kesediaan Anda untuk mengisi 

kuesioner dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Saya 

adalah mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN Alauddin Makassar 

yang sedang mengerjakan Tesis dan melakukan penelitian mengenai 

“Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Sosialisasi, Dan 

Program Pemasaran Terhadap Intensi Berwakaf Pada Cash Waqf Linked 

Sukuk Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating Di Bank Syariah 

Indonesia Cabang Panakkukang Kota Makassar”. Bersamaan ini perlu 

saya sampaikan, semua informasi yang diberikan hanya untuk kepentingan 

pengerjaan Tesis dan dijamin kerahasiaannya. Demikian permohonan ini 

saya sampaikan, atas perhatiannya dan kesediaan saudara/i mengisi 

kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih. 

 

Hormat saya, 

 

 

Harni 



 

 

 

 

KUESIONER PENELITIAN 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pendapat saudara/i.  

adapun kriteria jawabannya sebagai berikut: 

SS : Sangat Setuju  

S : Setuju  

Kurang Setuju : KS 

TS : Tidak Setuju  

STS : Sangat Tidak Setuju 

2. Diharapkan tidak ada satu nomor pun yang terlewatkan dalam 

mengisi skala ini. 

3. Gunakan tanda (√) untuk jawaban yang anda pilih. 

A. BAGIAN I (Identitas Responden) 

1. Nama : 

2. Alamat : 

3. Usia : 20-30 Thn  31-40 Thn     41-50 Thn  

  

   

4. Jenis Kelamin :            Laki-Laki  Perempuan 

 

5. Pendidikan Terakhir:  Tidak Sekolah SD SMP   
 

 SMA   S1 
 
 S2   S3 
 

6. Pekerjaan :  Dosen  Pegawai Swasta PNS/TNI/POLRI 
    

Guru  Pensiun  Wiraswasta 

 

7. Pengahasilan Bulanan: < Rp 1.000.000 
Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000 
Rp 3.000.001 – Rp 5.000.000 



 

 

 

 

Rp 5.000.001 – Rp 7.000.000 
 >Rp 7.000.000 

B. BAGIAN II 

Variabel X1 (Literasi Keuangan) 

No Pernyataan SS S KS TS STS 

5 4 3 2 1 

Pengetahuan Keuangan 

1 Saya memiliki pemahaman yang baik 

tentang produk Cash Waqf Linked Sukuk. 

     

2 Saya merasa familiar dengan produk-

produk keuangan syariah yang 

ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia. 

     

Kemampuan Keuangan 

3 Saya yakin untuk menggunakan produk 

keuangan syariah, seperti Cash Waqf 

Linked Sukuk. 

     

4 Saya siap secara finansial untuk 

melakukan wakaf melalui produk 

keuangan syariah . 

     

Sikap Keuangan 

5 Saya tertarik untuk mempelajari lebih 

lanjut tentang produk keuangan syariah, 

yakni Cash Waqf Linked Sukuk. 

     

6 Mengetahui manfaat berwakaf dalam 

konteks keuangan syariah adalah hal yang 

penting. 

     

 

Variabel X2 (Inklusi Keuangan) 

No Pernyataan SS S KS TS STS 

5 4 3 2 1 

Dimensi Akses 



 

 

 

 

1 Saya memiliki akses yang mudah untuk 

mendapatkan informasi tentang produk 

keuangan syariah, yakni Cash Waqf Linked 

Sukuk. 

     

2 Saya merasa bahwa Bank Syariah 

Indonesia menyediakan layanan yang 

memudahkan saya untuk berpartisipasi 

dalam produk Cash Waqf Linked Sukuk. 

     

Dimensi Penggunaan 

3 Saya merasa nyaman menggunakan 

aplikasi BSI mobile banking dalam 

kegiatan berwakaf pada Cash Waqf Linked 

Sukuk. 

     

4 Saya merasa proses administrasi untuk 

berpartisipasi dalam Cash Waqf Linked 

Sukuk sangat efisien dan mudah 

dipahami. 

     

Dimensi Kualitas 

5 Saya yakin bahwa layanan Cash Waqf 

Linked Sukuk yang disediakan oleh Bank 

Syariah Indonesia memiliki kualitas yang 

baik dan dapat diandalkan. 

     

6 Saya merasa puas dengan kualitas 

informasi dan layanan yang diberikan 

oleh bank syariah terkait Cash Waqf 

Linked Sukuk.  

     

Dimensi Kesejahteraan 

7 Saya percaya bahwa berpartisipasi dalam 

Cash Waqf Linked Sukuk melalui BSI dapat 

meningkatkan kesejahteraan sosial 

masyarakat. 

     

8 Saya yakin bepartisipasi Cash Waqf Linked 

Sukuk dalam produk keuangan syariah 

akan membantu meningkatkan aspek 

kesejahteraan keuangan keluarga saya. 

     

 

 



 

 

 

 

Variabel X3 (Sosialisasi)  

No Pernyataan SS S KS TS STS 

5 4 3 2 1 

Sikap 

1 Saya percaya bahwa sikap positif dari 

pihak bank syariah dalam sosialisasi Cash 

Waqf Linked Sukuk membuat saya 

mempertimbangkan untuk berpartisipasi 

dalam program tersebut. 

     

Interaksi 

2 Saya percaya bahwa interaksi yang aktif 

antara petugas bank syariah dengan 

nasabah selama sosialisasi Cash Waqf 

Linked Sukuk akan membuat saya 

mempertimbangkan ikut serta dalam 

program tersebut. 

     

Pengetahuan  

3 Saya percaya bahwa pengetahuan yang 

diperoleh dari sosialisasi BSI tentang 

manfaat dan mekanisme Cash Waqf 

Linked Sukuk akan membuat saya 

mempertimbangkan untuk berwakaf 

melalui program tersebut. 

     

Peningkatan  

4 Saya percaya bahwa sosialisasi yang 

intensif dan terarah dari BSI akan 

membuat saya mempertimbangkan untuk 

berwakaf melalui Cash Waqf Linked 

Sukuk. 

     

 

Variabel X4 (Program Pemasaran: Distribusi dan Promosi) 

No Pernyataan SS S KS TS STS 

5 4 3 2 1 

Saluran (Distribusi) 



 

 

 

 

1 Saya lebih cenderung berpartisipasi 

dalam Cash Waqf Linked Sukuk jika 

informasi yang disampaikan mudah 

diakses (contoh: kantor bank, situs web 

resmi bank, aplikasi perbankan). 

     

Persediaan (Distribusi) 

2 Faktor keamanan dan keberlanjutan 

investasi menjadi pertimbangan utama 

untuk berpartisipasi dalam Cash Waqf 

Linked Sukuk. 

     

Cakupan Pasar (Distribusi) 

3 Saya lebih cenderung berpartisipasi 

dalam Cash Waqf Linked Sukuk jika 

diperkenalkan kepada segmen pasar yang 

luas. 

     

Periklanan (Advertising) (Promosi) 

4 Saya sering melihat iklan tentang Cash 

Waqf Linked Sukuk di berbagai media 

seperti televisi, surat kabar, atau internet. 

     

Promosi Penjualan (Sales Promotion) (Promosi) 

5 Saya pernah terlibat dalam pemasaran 

penjualan yang terkait dengan Cash Waqf 

Linked Sukuk. 

     

Hubungan Masyarakat (Promosi) 

6 BSI menawarkan berwakaf pada Cash 

Waqf Linked Sukuk di lingkungan tempat 

tinggal saya. 

     

Penjualan Pribadi (Personal Selling) (Promosi) 

7 Saya pernah mendapatkan penawaran 

atau penjelasan langsung dari staf Bank 

Syariah Indonesia tentang Cash Waqf 

Linked Sukuk. 

     

Pemasaran Langsung (Direct Marketing) (Promosi) 

8 Saya menerima informasi secara langsung 

melalui pesan teks atau brosur tentang 

Cash Waqf Linked Sukuk dari Bank Syariah 

     



 

 

 

 

Indonesia. 

 

 

Variabel Y (Intensi Berwakaf) 

No Pernyataan SS S KS TS STS 

5 4 3 2 1 

Waktu 

1 Saya akan berwakaf pada Cash Waqf 

Linked Sukuk dalam beberapa tahun ke 

depan. 

     

2 Saya akan memiliki target waktu sendiri 

untuk berwakaf tunai pada Cash Waqf 

Linked Sukuk. 

     

Sasaran  

3 Saya berencana berwakaf pada Cash Waqf 

Linked Sukuk demi mendapatkan pahala 

semata. 

     

4 Saya berencana berwakaf pada Cash Waqf 

Linked Sukuk karena dinilai lebih 

maslahat dan lebih fleksibel. 

     

Situasi  

5 Saya berencana berwakaf Cash Waqf 

Linked Sukuk saat banyak pihak yang 

mendukung saya. 

     

6 Saya berencana berencana berwakaf Cash 

Waqf Linked Sukuk jika kebutuhan harian 

saya terpenuhi 

     

7 Saya berencana menyisihkan sebagian 

harta saya untuk berwakaf pada Cash 

Waqf Linked Sukuk. 

     

 

 

 



 

 

 

 

Variabel Z (Religiusitas) 

No Pernyataan SS S KS TS STS 

5 4 3 2 1 

Keyakinan (ideologi) 

1 Saya percaya bahwa ajaran agama saya 

adalah kebenaran mutlak. 

     

2 Saya yakin bahwa menjalankan perintah 

agama adalah kewajiban yang harus 

dipenuhi. 

     

3 Saya merasa bahwa prinsip-prinsip 

agama saya relevan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

     

Praktik agama (ritualistik) 

4 Saya secara konsisten menjalankan 

ibadah wajib, misalnya shalat lima waktu 

dan puasa bulan ramadan. 

     

5 Saya membaca kitab suci al-Qur’an secara 

teratur. 

     

6 Saya berusaha menjalankan ibadah 

sunnah atau tambahan selain yang 

diwajibkan (misalnya puasa sunnah, 

shalat sunnah). 

     

Konsekuensi 

7 Saya merasa bahwa nilai-nilai agama 

mempengaruhi keputusan-keputusan 

penting dalam hidup saya (misalnya 

dalam memilih pekerjaan, pasangan 

hidup, dll). 

     

8 Saya merasa bahwa agama memberikan 

saya arahan dan tujuan hidup yang jelas. 

     

9 Saya yakin bahwa mengikuti ajaran 

agama dapat membantu saya dalam 

menghadapi berbagai masalah hidup. 

     

 



 

 

 

 

LAMPIRAN II 

(Variabel X.1-X.2) 

No X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 

1 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 

2 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 

3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

4 1 2 2 2 2 1 4 4 4 5 4 4 3 3 

5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 

6 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 

7 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 

8 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 

9 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 

10 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 

11 3 5 4 5 5 5 2 1 1 3 2 2 2 3 

12 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

14 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 

15 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

16 2 2 2 2 2 1 5 5 4 5 5 5 4 4 

17 3 3 4 4 4 4 4 3 1 1 3 3 1 4 

18 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 3 

19 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 

20 4 3 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 

21 2 1 2 2 1 2 3 4 3 4 4 4 4 4 

22 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

23 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

24 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 

25 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

26 3 3 4 4 4 4 4 3 1 1 3 3 1 4 

27 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

28 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 

29 3 3 2 4 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 

30 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 5 3 5 

31 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 

32 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 

33 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 

34 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 

35 4 3 4 3 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 

36 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

37 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 



 

 

 

 

38 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

39 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 

40 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

41 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 3 3 

42 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 

43 3 4 3 3 3 4 2 2 2 2 1 1 2 2 

44 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 

45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

46 1 2 1 1 4 4 2 4 1 5 5 4 3 3 

47 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

48 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 

49 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 

50 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 

51 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

52 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 2 2 

53 3 4 3 3 5 5 4 4 3 4 3 3 5 5 

54 3 4 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 

55 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 

56 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

57 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 5 4 4 4 

58 4 4 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 3 3 

59 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 

60 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 

61 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

62 3 4 4 5 4 4 4 5 3 5 5 5 4 3 

63 4 3 3 4 5 4 4 5 2 4 4 4 3 3 

64 3 2 2 3 4 4 3 4 3 5 5 5 3 3 

65 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 

66 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

67 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

68 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

69 4 3 4 3 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 

70 1 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 3 3 

71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

72 3 4 3 3 5 5 4 4 3 4 3 3 5 5 

73 3 4 4 5 4 4 4 5 3 5 5 5 4 3 

74 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

75 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

76 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

77 2 1 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 

78 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 



 

 

 

 

79 4 3 3 4 5 4 4 5 2 4 4 4 3 3 

80 3 4 3 3 5 5 4 4 3 4 3 3 5 5 

81 1 2 1 1 4 4 2 4 1 5 5 4 3 3 

82 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 

83 4 3 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 

84 4 5 4 5 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 

85 1 2 1 1 4 4 2 1 1 1 2 2 2 1 

86 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 

87 4 3 3 4 5 4 4 5 2 4 4 4 3 3 

88 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

89 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

90 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 3 3 

91 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 

92 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 

93 4 4 4 4 5 4 4 5 2 4 4 4 3 3 

94 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 

95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

96 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

97 4 3 3 4 5 4 4 5 2 4 4 4 3 3 

98 2 4 4 3 5 5 4 5 4 4 5 5 3 3 

99 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 

100 4 3 3 4 5 4 4 5 2 4 4 4 3 3 

101 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 

102 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 

103 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

104 1 2 2 2 2 1 4 4 4 5 4 4 3 3 

105 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 

106 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 

107 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 

108 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 

109 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 

110 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 

111 3 5 4 5 5 5 2 1 1 3 2 2 2 3 

112 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

114 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 

115 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

116 2 2 2 2 2 1 5 5 4 5 5 5 4 4 

117 3 3 4 4 4 4 4 3 1 1 3 3 1 4 

118 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 3 

119 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 



 

 

 

 

120 4 3 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 

121 2 1 2 2 1 2 3 4 3 4 4 4 4 4 

122 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

123 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

124 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 

125 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

126 3 3 4 4 4 4 4 3 1 1 3 3 1 4 

127 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

128 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 

129 3 3 2 4 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 

130 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 5 3 5 

131 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 

132 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 

133 4 4 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 

134 2 1 1 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 

135 4 3 4 3 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 

136 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

137 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 

138 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

139 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 

140 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

141 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 3 3 

142 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 

143 3 4 3 3 3 4 2 2 2 2 1 1 2 2 

144 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 

145 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

146 1 2 1 1 4 4 2 4 1 5 5 4 3 3 

147 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

148 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 

149 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 

150 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(Variabel X.3-X.4) 

No X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 

1 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 1 2 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 3 4 4 4 3 2 3 3 3 5 3 3 

6 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

7 3 3 2 2 3 3 3 2 3 1 2 2 

8 1 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

9 1 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

10 1 5 1 4 5 5 5 5 5 5 4 4 

11 3 1 5 5 2 3 2 2 3 1 3 2 

12 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

14 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

16 3 3 3 2 2 2 1 1 2 5 2 2 

17 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 

18 2 3 3 3 3 4 5 4 3 3 3 3 

19 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

20 1 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 

21 3 4 3 4 1 2 2 1 2 5 1 1 

22 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

23 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

24 1 1 2 2 4 4 5 5 4 4 4 4 

25 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

26 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 

27 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

28 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 

29 3 2 3 2 4 5 5 4 4 4 4 4 

30 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 2 

31 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

32 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 

33 2 3 3 5 4 5 4 4 3 4 1 3 

34 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 

35 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 

36 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

37 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 2 4 

38 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 



 

 

 

 

39 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 

40 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

41 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 1 1 

42 2 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 

43 3 3 3 3 1 2 3 2 2 3 1 2 

44 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 4 4 

45 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 

46 1 1 2 4 5 5 3 4 4 4 1 3 

47 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

48 3 4 3 5 5 5 5 5 5 4 3 4 

49 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 4 

50 3 3 3 4 3 5 4 5 4 5 3 3 

51 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 

52 2 2 2 4 5 5 4 4 5 5 2 4 

53 1 2 2 5 5 5 5 4 4 5 1 4 

54 2 3 3 4 3 4 5 4 5 5 4 4 

55 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 

56 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 

57 2 3 4 4 4 4 5 5 4 4 2 2 

58 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 3 3 

59 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 

60 1 2 3 4 3 4 4 4 4 4 2 2 

61 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 

62 2 2 4 4 4 4 5 4 4 4 1 1 

63 1 1 3 5 5 5 5 5 4 5 1 4 

64 2 2 3 5 5 5 4 3 4 4 1 3 

65 1 4 1 4 4 4 4 5 4 4 1 4 

66 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

67 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

69 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 

70 1 1 1 5 1 1 4 4 4 5 3 3 

71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

72 1 2 2 5 5 5 5 4 4 5 1 4 

73 2 2 4 4 4 4 5 4 4 4 1 1 

74 3 3 4 4 2 2 1 1 1 4 2 2 

75 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

76 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

77 1 1 3 2 1 2 2 2 1 5 1 2 

78 2 1 2 1 2 2 2 2 4 4 1 2 

79 1 1 3 1 1 2 2 2 3 5 1 2 



 

 

 

 

80 1 1 2 1 5 5 5 4 4 1 1 4 

81 1 1 2 1 5 5 3 4 4 1 1 3 

82 1 2 1 1 5 5 5 4 4 4 4 4 

83 1 3 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 

84 1 3 4 4 2 3 4 4 4 2 3 4 

85 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 

86 3 3 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 

87 1 1 3 5 5 5 5 5 4 1 1 4 

88 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

89 3 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 

90 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 

91 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

92 2 3 3 3 4 5 4 4 3 1 1 3 

93 1 1 2 1 5 5 5 5 4 5 4 4 

94 1 4 1 4 4 4 4 5 4 1 1 4 

95 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 

96 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 

97 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 

98 1 1 1 2 1 1 4 4 4 1 3 3 

99 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 

100 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 

101 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

102 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

103 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

104 1 2 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 

105 3 4 4 4 3 2 3 3 3 5 3 3 

106 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

107 3 3 2 2 3 3 3 2 3 1 2 2 

108 1 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

109 1 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

110 1 5 1 4 5 5 5 5 5 5 4 4 

111 3 1 5 5 2 3 2 2 3 1 3 2 

112 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 

113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

114 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

116 3 3 3 2 2 2 1 1 2 5 2 2 

117 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 

118 2 3 3 3 3 4 5 4 3 3 3 3 

119 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

120 1 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 



 

 

 

 

121 3 4 3 4 1 2 2 1 2 5 1 1 

122 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

123 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

124 1 1 2 2 4 4 5 5 4 4 4 4 

125 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

126 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 

127 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

128 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 

129 3 2 3 2 4 5 5 4 4 4 4 4 

130 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 2 

131 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

132 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 

133 2 3 3 5 4 5 4 4 3 4 1 3 

134 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 

135 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 

136 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

137 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 2 4 

138 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

139 3 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 

140 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 

141 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 1 1 

142 2 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 

143 3 3 3 3 1 2 3 2 2 3 1 2 

144 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 4 4 

145 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 

146 1 1 2 4 5 5 3 4 4 4 1 3 

147 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

148 3 4 3 5 5 5 5 5 5 4 3 4 

149 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 4 

150 3 3 3 4 3 5 4 5 4 5 3 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(Variabel Z dan Y) 

No Z1.1 Z1.2 Z1.3 Z1.4 Z1.5 Z1.6 Z1.7 Z1.8 Z1.9 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 

1 3 3 3 4 3 4 3 4 3 5 5 4 5 5 5 5 

2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 

3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 5 5 5 5 5 5 5 

4 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 3 3 

5 4 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

6 2 2 3 3 1 3 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 3 4 3 3 

8 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 

9 2 3 3 2 2 3 2 2 1 5 5 5 5 5 4 4 

10 3 3 1 2 2 3 2 3 3 5 5 5 5 5 4 5 

11 2 2 2 2 1 2 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 

12 3 3 3 2 2 3 4 2 2 5 4 4 3 4 4 3 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 

14 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 3 4 4 4 4 3 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

16 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 

17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 4 4 4 

18 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 4 3 3 3 

19 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

21 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

22 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

23 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 

24 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 

25 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 

27 3 3 2 2 2 3 2 2 2 5 4 4 4 4 4 4 

28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 

29 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 1 2 

30 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 

31 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

32 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 

33 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 

34 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 

35 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 

36 3 2 2 1 2 2 1 1 2 4 4 4 4 3 4 4 

37 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

38 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 



 

 

 

 

39 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 

40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

41 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 2 3 3 2 3 

42 5 4 5 4 5 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 

43 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 

44 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 3 3 

45 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 

46 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 3 3 3 4 

47 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 

48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 

49 2 2 2 2 3 1 1 3 3 5 5 4 4 4 3 4 

50 2 3 3 3 4 3 3 3 3 5 5 4 3 3 4 3 

51 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 

52 4 4 5 5 4 5 5 5 4 1 4 4 4 4 4 4 

53 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 3 4 3 5 

54 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 

55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 

56 4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 

57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 

58 4 5 5 3 3 3 5 5 4 5 3 4 4 4 4 3 

59 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 

60 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 

61 2 1 2 2 1 1 2 1 1 5 4 5 4 4 4 4 

62 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 

63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 

64 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 3 4 4 

65 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 3 3 

66 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 

67 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 

68 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 

69 1 2 1 2 1 1 2 1 1 4 4 4 4 4 5 4 

70 3 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 3 3 3 2 

71 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 

72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 5 

73 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 3 3 3 

74 5 4 4 5 5 4 5 4 5 3 2 3 2 3 3 3 

75 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

76 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

77 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 

78 3 3 3 3 3 2 3 3 4 1 3 3 3 2 2 2 

79 4 4 4 5 4 4 5 4 4 1 2 3 2 2 2 2 



 

 

 

 

80 4 4 5 5 5 4 4 5 5 3 3 3 2 3 2 3 

81 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 4 3 2 3 

82 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 3 3 3 

83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 

84 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 

85 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 

86 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 4 

87 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 

88 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

89 1 2 2 2 1 2 2 2 1 5 5 5 5 5 5 5 

90 4 5 5 5 4 4 5 4 4 2 3 2 2 2 2 1 

91 2 1 2 2 1 1 2 2 1 5 5 5 5 4 4 5 

92 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 

93 4 3 4 4 3 3 5 4 4 2 3 3 3 3 3 3 

94 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 

95 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 3 4 4 4 3 

96 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

97 5 4 5 5 4 4 4 5 4 2 1 2 2 2 3 2 

98 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 3 

99 2 1 1 1 2 1 1 1 2 4 5 4 4 4 4 4 

100 5 5 5 5 4 3 4 4 4 2 2 5 1 2 1 2 

101 3 3 3 4 3 4 3 4 3 5 5 4 5 5 5 5 

102 3 3 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 

103 3 2 2 2 2 3 2 3 2 5 5 5 5 5 5 5 

104 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 3 3 

105 4 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

106 2 2 3 3 1 3 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 

107 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 3 3 4 3 3 

108 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 

109 2 3 3 2 2 3 2 2 1 5 5 5 5 5 4 4 

110 3 3 1 2 2 3 2 3 3 5 5 5 5 5 4 5 

111 2 2 2 2 1 2 1 1 3 3 2 3 3 3 3 3 

112 3 3 3 2 2 3 4 2 2 5 4 4 3 4 4 3 

113 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 

114 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 3 4 4 4 4 3 

115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

116 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 

117 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 4 4 4 

118 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 4 3 3 3 

119 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

120 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 



 

 

 

 

121 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

122 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

123 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 

124 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 

125 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

126 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 

127 3 3 2 2 2 3 2 2 2 5 4 4 4 4 4 4 

128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 

129 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 1 2 

130 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 

131 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

132 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 

133 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 

134 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 

135 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 

136 3 2 2 1 2 2 1 1 2 4 4 4 4 3 4 4 

137 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

138 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

139 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 

140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

141 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 2 3 3 2 3 

142 5 4 5 4 5 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 

143 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 

144 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 3 3 

145 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 

146 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 3 3 3 3 3 4 

147 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 

148 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 

149 2 2 2 2 3 1 1 3 3 5 5 4 4 4 3 4 

150 2 3 3 3 4 3 3 3 3 5 5 4 3 3 4 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN III 

DESKRIPSI DATA VARIABEL  

 
X1.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 13 8.7 8.7 8.7 

Tidak Setuju 11 7.3 7.3 16.0 

Kurang Setuju 30 20.0 20.0 36.0 

Setuju 88 58.7 58.7 94.7 

Sangat Setuju 8 5.3 5.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
X1.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 7 4.7 4.7 4.7 

Tidak Setuju 13 8.7 8.7 13.3 

Kurang Setuju 22 14.7 14.7 28.0 

Setuju 82 54.7 54.7 82.7 

Sangat Setuju 26 17.3 17.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
X1.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 10 6.7 6.7 6.7 

Tidak Setuju 12 8.0 8.0 14.7 

Kurang Setuju 24 16.0 16.0 30.7 

Setuju 92 61.3 61.3 92.0 

Sangat Setuju 12 8.0 8.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
X1.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 8 5.3 5.3 5.3 

Tidak Setuju 13 8.7 8.7 14.0 

Kurang Setuju 27 18.0 18.0 32.0 

Setuju 76 50.7 50.7 82.7 

Sangat Setuju 26 17.3 17.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
X1.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 4 2.7 2.7 2.7 

Tidak Setuju 13 8.7 8.7 11.3 

Kurang Setuju 4 2.7 2.7 14.0 

Setuju 80 53.3 53.3 67.3 

Sangat Setuju 49 32.7 32.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
X1.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 8 5.3 5.3 5.3 

Tidak Setuju 9 6.0 6.0 11.3 

Setuju 86 57.3 57.3 68.7 

Sangat Setuju 47 31.3 31.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  



 

 

 

 

 
X2.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 1 .7 .7 .7 

Tidak Setuju 20 13.3 13.3 14.0 

Kurang Setuju 15 10.0 10.0 24.0 

Setuju 76 50.7 50.7 74.7 

Sangat Setuju 38 25.3 25.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
X2.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 8 5.3 5.3 5.3 

Tidak Setuju 6 4.0 4.0 9.3 

Kurang Setuju 10 6.7 6.7 16.0 

Setuju 84 56.0 56.0 72.0 

Sangat Setuju 42 28.0 28.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
X2.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 15 10.0 10.0 10.0 

Tidak Setuju 16 10.7 10.7 20.7 

Kurang Setuju 45 30.0 30.0 50.7 

Setuju 70 46.7 46.7 97.3 

Sangat Setuju 4 2.7 2.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
X2.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 9 6.0 6.0 6.0 

Tidak Setuju 9 6.0 6.0 12.0 

Kurang Setuju 7 4.7 4.7 16.7 

Setuju 98 65.3 65.3 82.0 

Sangat Setuju 27 18.0 18.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
X2.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 6 4.0 4.0 4.0 

Tidak Setuju 10 6.7 6.7 10.7 

Kurang Setuju 9 6.0 6.0 16.7 

Setuju 84 56.0 56.0 72.7 

Sangat Setuju 41 27.3 27.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
X2.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 7 4.7 4.7 4.7 

Tidak Setuju 9 6.0 6.0 10.7 

Kurang Setuju 9 6.0 6.0 16.7 

Setuju 87 58.0 58.0 74.7 

Sangat Setuju 38 25.3 25.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
X2.7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 7 4.7 4.7 4.7 

Tidak Setuju 15 10.0 10.0 14.7 

Kurang Setuju 28 18.7 18.7 33.3 



 

 

 

 

Setuju 90 60.0 60.0 93.3 

Sangat Setuju 10 6.7 6.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
X2.8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 5 3.3 3.3 3.3 

Tidak Setuju 10 6.7 6.7 10.0 

Kurang Setuju 32 21.3 21.3 31.3 

Setuju 91 60.7 60.7 92.0 

Sangat Setuju 12 8.0 8.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
X3.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 41 27.3 27.3 27.3 

Tidak Setuju 19 12.7 12.7 40.0 

Kurang Setuju 65 43.3 43.3 83.3 

Setuju 25 16.7 16.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
X3.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 26 17.3 17.3 17.3 

Tidak Setuju 15 10.0 10.0 27.3 

Kurang Setuju 47 31.3 31.3 58.7 

Setuju 57 38.0 38.0 96.7 

Sangat Setuju 5 3.3 3.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
X3.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 10 6.7 6.7 6.7 

Tidak Setuju 20 13.3 13.3 20.0 

Kurang Setuju 51 34.0 34.0 54.0 

Setuju 64 42.7 42.7 96.7 

Sangat Setuju 5 3.3 3.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
X3.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 13 8.7 8.7 8.7 

Tidak Setuju 11 7.3 7.3 16.0 

Kurang Setuju 9 6.0 6.0 22.0 

Setuju 87 58.0 58.0 80.0 

Sangat Setuju 30 20.0 20.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
X4.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 11 7.3 7.3 7.3 

Tidak Setuju 14 9.3 9.3 16.7 

Kurang Setuju 15 10.0 10.0 26.7 

Setuju 68 45.3 45.3 72.0 

Sangat Setuju 42 28.0 28.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
X4.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 4 2.7 2.7 2.7 



 

 

 

 

Tidak Setuju 16 10.7 10.7 13.3 

Kurang Setuju 11 7.3 7.3 20.7 

Setuju 73 48.7 48.7 69.3 

Sangat Setuju 46 30.7 30.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
X4.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 3 2.0 2.0 2.0 

Tidak Setuju 11 7.3 7.3 9.3 

Kurang Setuju 9 6.0 6.0 15.3 

Setuju 77 51.3 51.3 66.7 

Sangat Setuju 50 33.3 33.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
X4.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 7 4.7 4.7 4.7 

Tidak Setuju 11 7.3 7.3 12.0 

Kurang Setuju 6 4.0 4.0 16.0 

Setuju 85 56.7 56.7 72.7 

Sangat Setuju 41 27.3 27.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
X4.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 3 2.0 2.0 2.0 

Tidak Setuju 9 6.0 6.0 8.0 

Kurang Setuju 12 8.0 8.0 16.0 

Setuju 98 65.3 65.3 81.3 

Sangat Setuju 28 18.7 18.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
X4.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 12 8.0 8.0 8.0 

Tidak Setuju 4 2.7 2.7 10.7 

Kurang Setuju 7 4.7 4.7 15.3 

Setuju 91 60.7 60.7 76.0 

Sangat Setuju 36 24.0 24.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
X4.7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 31 20.7 20.7 20.7 

Tidak Setuju 15 10.0 10.0 30.7 

Kurang Setuju 41 27.3 27.3 58.0 

Setuju 47 31.3 31.3 89.3 

Sangat Setuju 16 10.7 10.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
X4.8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 12 8.0 8.0 8.0 

Tidak Setuju 18 12.0 12.0 20.0 

Kurang Setuju 29 19.3 19.3 39.3 

Setuju 71 47.3 47.3 86.7 

Sangat Setuju 20 13.3 13.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 



 

 

 

 

Z.1 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 10 6.7 6.7 6.7 

Tidak Setuju 20 13.3 13.3 20.0 

Kurang Setuju 24 16.0 16.0 36.0 

Setuju 50 33.3 33.3 69.3 

Sangat Setuju 46 30.7 30.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
Z.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 8 5.3 5.3 5.3 

Tidak Setuju 24 16.0 16.0 21.3 

Kurang Setuju 23 15.3 15.3 36.7 

Setuju 48 32.0 32.0 68.7 

Sangat Setuju 47 31.3 31.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
Z.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 6 4.0 4.0 4.0 

Tidak Setuju 34 22.7 22.7 26.7 

Kurang Setuju 14 9.3 9.3 36.0 

Setuju 49 32.7 32.7 68.7 

Sangat Setuju 47 31.3 31.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
Z.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 7 4.7 4.7 4.7 

Tidak Setuju 36 24.0 24.0 28.7 

Kurang Setuju 9 6.0 6.0 34.7 

Setuju 30 20.0 20.0 54.7 

Sangat Setuju 68 45.3 45.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
Z.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 16 10.7 10.7 10.7 

Tidak Setuju 27 18.0 18.0 28.7 

Kurang Setuju 11 7.3 7.3 36.0 

Setuju 38 25.3 25.3 61.3 

Sangat Setuju 58 38.7 38.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
Z.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 13 8.7 8.7 8.7 

Tidak Setuju 21 14.0 14.0 22.7 

Kurang Setuju 22 14.7 14.7 37.3 

Setuju 38 25.3 25.3 62.7 

Sangat Setuju 56 37.3 37.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
Z.7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 17 11.3 11.3 11.3 

Tidak Setuju 25 16.7 16.7 28.0 

Kurang Setuju 12 8.0 8.0 36.0 

Setuju 29 19.3 19.3 55.3 



 

 

 

 

Sangat Setuju 67 44.7 44.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
Z.8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 15 10.0 10.0 10.0 

Tidak Setuju 23 15.3 15.3 25.3 

Kurang Setuju 13 8.7 8.7 34.0 

Setuju 37 24.7 24.7 58.7 

Sangat Setuju 62 41.3 41.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
Z.9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 13 8.7 8.7 8.7 

Tidak Setuju 21 14.0 14.0 22.7 

Kurang Setuju 21 14.0 14.0 36.7 

Setuju 33 22.0 22.0 58.7 

Sangat Setuju 62 41.3 41.3 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
Y.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 4 2.7 2.7 2.7 

Tidak Setuju 21 14.0 14.0 16.7 

Kurang Setuju 29 19.3 19.3 36.0 

Setuju 66 44.0 44.0 80.0 

Sangat Setuju 30 20.0 20.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
Y.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 5 3.3 3.3 3.3 

Tidak Setuju 21 14.0 14.0 17.3 

Kurang Setuju 24 16.0 16.0 33.3 

Setuju 79 52.7 52.7 86.0 

Sangat Setuju 21 14.0 14.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
Y.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 3 2.0 2.0 2.0 

Tidak Setuju 19 12.7 12.7 14.7 

Kurang Setuju 31 20.7 20.7 35.3 

Setuju 81 54.0 54.0 89.3 

Sangat Setuju 16 10.7 10.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
Y.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 4 2.7 2.7 2.7 

Tidak Setuju 18 12.0 12.0 14.7 

Kurang Setuju 39 26.0 26.0 40.7 

Setuju 71 47.3 47.3 88.0 

Sangat Setuju 18 12.0 12.0 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
Y.5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 5 3.3 3.3 3.3 



 

 

 

 

Tidak Setuju 14 9.3 9.3 12.7 

Kurang Setuju 56 37.3 37.3 50.0 

Setuju 59 39.3 39.3 89.3 

Sangat Setuju 16 10.7 10.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
Y.6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 6 4.0 4.0 4.0 

Tidak Setuju 14 9.3 9.3 13.3 

Kurang Setuju 48 32.0 32.0 45.3 

Setuju 72 48.0 48.0 93.3 

Sangat Setuju 10 6.7 6.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 
Y.7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Sangat Tidak Setuju 7 4.7 4.7 4.7 

Tidak Setuju 15 10.0 10.0 14.7 

Kurang Setuju 40 26.7 26.7 41.3 

Setuju 72 48.0 48.0 89.3 

Sangat Setuju 16 10.7 10.7 100.0 

Total 150 100.0 100.0  

 

LAMPIRAN IV 

OUTPUT SMART PLS 4.0 

 
Outer loadings 

X1.1 <- X1 0.834 

X1.2 <- X1 0.902 

X1.3 <- X1 0.892 

X1.4 <- X1 0.861 

X1.5 <- X1 0.860 

X1.6 <- X1 0.884 

X2.1 <- X2 0.798 

X2.2 <- X2 0.898 

X2.3 <- X2 0.802 

X2.4 <- X2 0.866 

X2.5 <- X2 0.899 

X2.6 <- X2 0.922 

X2.7 <- X2 0.849 

X2.8 <- X2 0.791 

X3.1 <- X3 0.788 

X3.2 <- X3 0.830 

X3.3 <- X3 0.709 

X3.4 <- X3 0.799 

X4.1 <- X4 0.847 



 

 

 

 

X4.2 <- X4 0.840 

X4.3 <- X4 0.858 

X4.4 <- X4 0.898 

X4.5 <- X4 0.894 

X4.6 <- X4 0.456 

X4.7 <- X4 0.689 

X4.8 <- X4 0.821 

Y1.1 <- Y 0.852 

Y1.2 <- Y 0.911 

Y1.3 <- Y 0.880 

Y1.4 <- Y 0.899 

Y1.5 <- Y 0.879 

Y1.6 <- Y 0.851 

Y1.7 <- Y 0.890 

Z1.1 <- Z 0.933 

Z1.2 <- Z 0.949 

Z1.3 <- Z 0.932 

Z1.4 <- Z 0.955 

Z1.5 <- Z 0.958 

Z1.6 <- Z 0.939 

Z1.7 <- Z 0.941 

Z1.8 <- Z 0.960 

Z1.9 <- Z 0.936 

Z x X4 -> Z x X4 1.000 

Z x X1 -> Z x X1 1.000 

Z x X3 -> Z x X3 1.000 

Z x X2 -> Z x X2 1.000 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lampiran V 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bank Syariah Indonesia Cabang Panakkukang Kota Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bersama Pegawai Bank Syariah Indonesia Cabang Panakkukang Kota 

Makassar (sebagai tanda diterima meneliti) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 3. Responden (nasabah BSI Cabang Panakkukang Kota Makassar) mengisi 

kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Responden (nasabah BSI Cabang Panakkukang Kota Makassar) mengisi 

kuesioner 

 

 

 

 

 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Romang Polong-Gowa ( 0411 ) 841879
email : lp2m@uin-alauddin.ac.id website lp2m.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 5825/Un.06/LP2M/PP.00.9/1/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
C.q. Kepala UPT P2T BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan

di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar dengan identitas di bawah ini:

Nama : Harni
NIM : 80500222007
Semester/T.A. : III (Tiga)/T.A. 2023-2024
Fakultas : Pascasarjana
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam
Alamat : Perumahan Villa Samata, Gantarang Pangi 01
No. HP. : 082189050669

bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister. Dengan judul tesis: Pengaruh Literasi Keuangan,
Inklusi Keuangan, Sosialisasi, Dan Program Pemasaran Terhadap Intensi Berwakaf
Pada Cash Waqf linked Sukuk Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating (Bank
Syariah Indonesia Cabang Panakkukang Kota Makassar).

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa(i) tersebut dapat
diberi izin untuk melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia Cabang Panakkukang
Kota Makassar dari tanggal 1 bulan .

Demikian rekomendasi ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Gowa,

Ketua,

Dr. Rosmini, S. Ag., M. Th. I.
NIP. 197212311999032004

arsip - mahasiswa yang bersangkutan
- pertinggal

mailto:lp2m@uin-alauddin.ac.id
http://lp2m.uin-alauddin.ac.id/


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id 

Makassar 90231

Nomor : 2661/S.01/PTSP/2024   Kepada Yth.

Lampiran : -  
Pimpinan Bank Syariah Indonesia
Cab. Panakkukang Makassar

Perihal : Izin penelitian  
       
        di-
             Tempat

Berdasarkan surat Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar Nomor : B.5825/Un.06/LP2M/PP.00.9/1/2024
tanggal - perihal tersebut diatas,  mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : HARNI
Nomor Pokok : 80500222007
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Gowa
     

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

" Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Sosialisasi, Dan Program Pemasaran
Terhadap Intensi Berwakaf Pada Cash Waqf Linked Sukuk Dengan Religiusitas Sebagai
Variabel Moderating (Bank Syariah Indonesia Cabang Panakkukang Kota Makassar) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 19 Februari s.d 19 Maret 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas,  pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

 
Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 03 Februari 2024 

 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN 

ASRUL SANI, S.H., M.Si. 
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008 

Tembusan Yth
1. Ketua LPPM UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.



 

  Nomor:  2661/S.01/PTSP/2024

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada
Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di
Kab/Kota

2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat

setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat

izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
https://izin-penelitian.sulselprov.go.id

NOMOR REGISTRASI 20240203159963
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